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ABSTRAK 

 

Nama : Winda Asnur Setiani 

NIM : 20900116010 

Judul : Peranan Orang Tua Dalam Menumbuhkan Kemandirian 

Pada Anak Usia Dini 

   

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui peran orang tua 

dalam menumbuhkan kemandirian anak; (2) untuk mengetahui pola asuh orang 

tua untuk  menumbuhkan kemandirian anak; dan (3) untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi kemandirian pada anak.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau Library Research. 

Sumber data berasal dari jurnal, skripsi dan buku yang berkaitan dengan peran 

orang tua dan kemandirian anak. Tehnik analisis data yang digunakan adalah  

content analysis atau “kajian isi”.  

Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan Orang tua memiliki 

peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Peran orang tua bagi pendidik 

anak, antara lain adalah: (1) guru pertama (2) tempat anak belajar kehidupan dan 

belajar mengembangkan seluruh aspek pribadinya, (3) pelindung utama bagi anak, 

(4) sumber kehidupan bagi anak, (5) tempat bergantung anak, dan (6) sumber 

kebahagian anak. Dalam mengasuh anak secara umum ada tiga pola asuh yang 

digunakan oleh orang tua yaitu pola asuh otoriter, pola suh demokratis dan pola 

asuh permisif. Dari ketiga pola ini pola asuh yang baik untuk digunakan orang tua 

adalah pola suh demokratis. Namun dalam usaha menumbuhkan kemandirian 

anak orang tua menemukan beberapa kendala baik berasal dari dalam (faktor 

internal) dan luar (faktor eksternal). Faktor yang mempengaruhi kemandirian pada 

anak diantaranya; (1)Faktor internal yaitu emosi dan intelektual anak; (2) Faktor 

eksternal yaitu lingkungan, status ekonomi keluarga, stimulasi, pola asuh, cinta 

dan kasih sayang, kualitas informasi anak dengan orang tua dan status pekerjaan 

ibu. 

Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu orang tua, guru dan 

masyarakat harus memahami jenis-jenis pola asuh dalam mendidik anak dan 

menggunakan pola asuh yang tepat untuk mengembangkan sikap kemandirian 

anak agar anak dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kata Kunci : Peran orang tua, pola asuh, kemandirian anak 
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ABSTRACT 

 

Name : Winda Asnur Setiani 

NIM : 20900116010 

Title : The Role of Parents in Fostering Independence in Early 

Childhood 

   
 

The objectives of this study are (1) to determine the role of parents in 

growing children's independence; (2) to find outthe parenting pattern of parents to 

foster children's independence; and (3) to determine the factors that influence the 

independence of children.  

This research is a library research or Library Research. Sources of data 

come from journals, theses and books related to the role of parents and children's 

independence. The data analysis technique used is content analysis or "content 

study". 

The results of research from various sources indicate that parents have a 

very important role in children's education. The role of parents for children's 

educators, among others are: (1) the first teacher (2) a place for children to learn 

about life and learn to develop all their personal aspects, (3) the main protector for 

children, (4) a source of life for children, (5) a place for children to live. 

dependent on the child, and (6) the source of the child's happiness. In general, 

there are three parenting styles used by parents, namely authoritarian parenting, 

democratic parenting and permissive parenting. Of these three patterns, a good 

parenting pattern for parents to use is a democratic parenting pattern. However, in 

an effort to grow children's independence, parents find several obstacles both from 

within (internal factors) and outside (external factors). Factors that affect 

independence in children include; (1) Internal factors, namely children's emotions 

and intellectuals; (2) External factors, namely the environment, family economic 

status, stimulation, parenting, love and affection, quality of information on 

children with parents and mother's employment status. 

 The implications of this study are that parents, teachers and the 

community must understand the types of parenting in educating children and use 

appropriate parenting patterns to develop children's independence so that children 

can overcome problems faced in everyday life 

Keywords: The role of parents, parenting, children's independence
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan dasar yang 

dibutuhkan  anak mulai usia 0-6 tahun, baik itu dilakukan secara formal maupun 

non-formal. Pada usia 0-6 tahun anak sangat aktif, memiliki semangat yang tinggi, 

tidak mudah letih, suka bermain di setiap waktu, cepat bosan melakukan suatu hal 

dan anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal 

yang dianggapnya baru.  

Pendidikan pada anak usia dini merupakan upaya menstimulus, 

membimbing, dan memberikan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan 

keterampilan pada anak. Orang tua sebagai pengasuh anak harus memiliki 

pemahaman mengenai perkembangan anaknya. Perkembangan kecerdasan anak 

pada usia dini berkembang sangat optimal pada usia 4 tahun. Seiring 

perkembangan tersebut, anak akan aktif bergerak, meniru sesuatu, mampu 

mengucapkan sesuatu hingga berinteraksi dengan yang ada disekelilingya. Oleh 

karena itu, perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh perlakuan orang tua dan 

keluarga terhadapnya.  

Setiap orang tua  ingin anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang mandiri. 

Namun sayang tidak semua orang tua dapat mewujudkan keinginan tersebut. Jika 

mengamati masa kini, masih banyak anak-anak dan remaja yang belum mandiri 

dan masih bergantung pada orang tua, guru, atau teman untuk memenuhi berbagai 
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macam kebutuhan dan keperluan hidupnya. Pola perilaku mandiri atau tidak 

mandiri akan menjadi dasar pembentukan perilaku di masa yang akan datang. 

Setelah dewasa, mereka dituntut untuk membuat keputusan untuk hidup mereka. 

Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Orang tua dikaruniai anak 

oleh Allah swt wajib mendidik, mengasuh dan membimbingnya sesuai tuntunan 

dalam agama, sehingga membentuk pribadi anak yang mandiri. Sebagaimana 

yang dicontohkan dalam Al-quran dan Hadist. Dalam Al-quran, ada kisah 

Lukman menasehati anaknya yaitu QS Lukman / 31:17.
1
 

 
“ Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah)” 

 

Dalam kitab Hadist Shahih Bukhari, Rasulullah bersabda tentang kewajiban orang 

tua untuk mengasuh anak dengan baik. 

“Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka 

mereka akan menyebabkannya masuk surga”. (HR. Bukhari) 

 

Dua dalil tersebut menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak.Ini 

memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam lingkungan 

keluarga. Orang tualah bertanggung jawab penuh dalam mengasuh dan mendidik. 

Pola asuh yang  diterapkan orang tua kepada anak merupakan hal penting dalam 

proses pembentukkan kepribadian serta aspek-aspek pembentuk kepribadian 

                                                           
1
Departemen Agama RI. Alquran dan terjemahannya. Semarang : Toha Putra. 
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diantaranya adalah: emosi, sosial, motivasi, intelektual dan spiritual. Selain itu, 

orang tua melatih dan mengajarkan berbagai potensi kemampuan dasar anak yang 

salah satunya adalah melatih kemandirian anak. 

Ayat Al-quran memerintahkan seorang muslim harus memiliki sifat 

mandiri, tidak boleh meminta bantuan bahkan mengandalkan belas kasihan orang 

lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-quran juga dijelaskan dalam QS Al- 

Mudasir / 74:38: 
2
 

 

 “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam setiap perbuatan yang dilakukan 

akan dipertanggungjawabkan sendiri, bukan orang lain. 

Rasulullah sangat memperhatikan pertumbuhan potensi anak. Dengan cara  

membangun sifat percaya diri dan mandiri anak sejak dini, anak dapat bergaul 

dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan kepribadian yang dimiliki. Anak 

dapat mengambil manfaat dari pengalaman yang diperoleh, semakin percaya diri 

dan bertambah berani. 

Rasulullah bersabda: 

“ Bermain-mainlah dengan anakmu selama seminggu, didiklah ia selama 

seminggu, temanilah ia selama seminggu pula, setelah itu suruhlah ia mandiri”. 

(HR. Bukhari) 

 

                                                           
2
Departemen Agama RI. Alquran dan terjemahannya. Semarang : toha Putra. 
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Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran yang 

besar dalam mengembangkan kemandirian anak. Orang tua membutuhkan upaya-

upaya khusus, jika menginginkan potensi kemandirian anaknya berkembang 

dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Kemandirian merupakan sikap yang diperoleh individu melalui proses 

perkembangan dengan melewati berbagai macam situasi dan problem. Dalam 

proses menuju kemandirian ini, seseorang akan berusaha melewati setiap masalah 

dengan menggunakan akal pikiran mereka untuk mengambil tindakan yang tepat 

untuk menghadapi masalah tersebut. Dalam tataran ini peran orang tua dan orang 

dewasa yang berada disekitar anak sangatlah penting untuk membantu 

mengarahkan anak dan proses pembelajaran menuju tahapan kemandirian. 

Kemandirian perlu diajarkan dan dilatihkan sedini mungkin, yaitu sejak ia mulai 

aktif bergerak (kurang lebih usia 3 tahun) dan berinteraksi, tidak hanya dengan 

orang tuanya tapi juga sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang yang baru 

dikenalnya. Disinilah waktu yang tepat untuk  bersosialisasi sekaligus melatih dan 

mengajarkan kemandirian pada anak. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa sub-sub rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak? 

2. Bagaimana pola asuh orang tua untuk menumbuhkan sikap kemandirian 

anak? 
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3. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemandirian pada anak? 

C. Pengertian Judul 

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penelitian ini, maka 

peneliti akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam 

judul tersebut: 

1. Peranan orang tua yang dimaksud peneliti adalah cara atau metode yang 

dilakukan orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak. 

2. Kemandirian Anak yang dimaksud peneliti adalah sikap anak yang 

merupakan proses atau hasil berpikir dalam memecahkan suatu 

masalahnya sendiri tanpa bantuan orang dewasa. 

D. Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian 

yang membahas tentang  kemandirian anak usia dini, diantaranya: Penelitian 

dengan judul “Menumbuhkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Bermain” 

yang ditulis oleh Cahniyo Wijaya Kuswanto  pada tahun 2016. Pendidikan harus 

dimulai sejak dini. Pembentukan karakter, pemberian ilmu yang bermanfaat, pola 

asuh, sampai kemandirian harus diperhatikan demi mewujudkankepribadian anak 

usia dini yang baik. Karena keseharian anak usia dini masih bermain, maka 

alangkah baiknya pendidik memilih dan merangsang kemandirian anak usia dini 

melalui permainan. Memberikan sebuah permainan anak harus disesuaikan 

dengan usianya. Seperti permainan-permainan yang educative, menyenangkan, 

memberikan dampak sosial,menjadikan anak lebih mandiri, dipilih untuk bermain 
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di setiap harinya. Permainan-permainan itu diharapkan dapat membantu 

menumbuhkan kemandirian anak usia dini dan tidak mudah bergantung pada 

orang lain dalam kesehariannya.
3
 

Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji adalah 

keduanya mengkaji cara untuk menumbuhkan kemadirian anak. Akan tetapi pada 

penelitian Cahniyo Wijaya mengunakan metodologi penelitian eksperimen, 

sedangkan penelitian ini meggunakan metodologi penelitian library research. 

Penelitian dengan judul “Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini 

(Usia 4-6 Tahun) Di Taman Kanak-Kanak Assalam Surabaya” oleh Kusuma Dwi 

Putra dan Miftakhul Jannah pada tahun 2013. Penelitian  ini mencoba untuk  

memperoleh gambaran dan deskripsi mengenai perkembangan kemandirian anak 

usia dini (4-6 tahun) di Taman Kanak-Kanak Assalam Surabaya, untuk 

mengetahui laju perkembangan anak usia dini (4-6 tahun) di Taman Kanak-Kanak 

Assalam Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis 

data menggunakan analisis tematik, penyajian data dan pengambilan kesimpulan 

(verifikasi) secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 

bahwa perkembangan kemandirian yang baik pada responden I (satu) dan 

responden II (dua). Namun pada responden III (tiga) perkembangan 

kemandiriannya kurang baik.
4
 

                                                           
3
 Cahniyo Wijaya Kuswanto, “Menumbuhkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui 

Bermain”, Jurnal Darul Ilmi Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini  (2016) h.72. 
4
Kusuma Dwi Putra dan Miftakhul Jannah, Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini 

(Usia 4-6 Tahun) Di Taman Kanak-Kanak Assalam Surabaya, (Surabaya: Program Studi Psikologi 

Universitas Negeri Surabaya , 2013), V.1 no, 3 
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Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji adalah 

keduanya mengkaji hal yang sama yaitu kemandirian anak. Letak perbedaannya 

yaitu pada penelitian Kusuma Dwi Putra dan miftahul Janna yang diteliti adalah 

tingkat perkembangan kemandirian anak dan menggunakan pendekatan kualitatif, 

sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah peranan orang tua dalam 

menumbuhkan kemandirian anak dan menggunakan penelitian library research. 

Penelitian dengan judul “Mengenal dan Mengembangkan Kemandirian 

Anak Usia Dini Melalui Pola Asuh Orang Tua Dan Guru“  Oleh  Hj. Komala pada 

tahun 2015. Penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua dan guru dalam 

membimbing anak-anaknya untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

kemandirian anak-anak. Menurut Erikson tugas yang harus diselesaikan pada 

masa balita adalah kemandirian (otonomi) sekaligus dapat memperkecil perasaan 

malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi antara anak dan orang 

tuanya terdapat suatu sikap/tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu 

kemandirian. Tetapi sebaliknya bila orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap 

salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-

ragu. Oleh karena itu kemandirian pada anak sangat diperlukan karena dengan 

kemandirian, anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi 

kebutuhannya. Anak-anak yang memiliki kemandirian secara normal akan 

cenderung lebih positif dimasa depannya. Anak yang mandiri cenderung 

berprestasi karena dalam menyelesaikan tugas–tugasnya anak tidak lagi 

tergantung pada orang lain. Sehingga anak bisa lebih percaya diri. Rasa percaya 

diri (adequacy) atau self esteem merupakan perasaan dimana anak mempunyai 
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keyakinan tentang dirinya sendiri bahwa ia mempunyai konsep tentang diri 

sendiri. Perasaan ini dikembangkan dari interaksi dengan orang lain, yakni dari 

respon orang lain terhadap dirinya.
5
 

Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji adalah 

keduanya meneneliti kemandirian anak. Adapun letak perbedaannya yaitu pada 

fokus menelitian dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian HJ. 

Komala fokus penelitian bukan hanya pada peran orang tua saja, namun peran 

guru juga ikut serta diteliti dalam menumbuhkan kemandirian anak dan  metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Sedangkan pada penelitian 

ini fokus penelitian mengkerucut pada peran orang tua saja dan menggunakan 

penelitian library research. 

Penelitian dengan judul “Upaya Guru Untuk Mengembangkan 

Kemandirian Anak Usia Dini di Gugus Hiporbia” oleh Anggun Kumayang Sari, 

Nina Kurniah dan Anni Suprapti pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 

angket yang diberikan kepada masing-masing guru, selanjutnya akan dibahas 

upaya apakah yang dilakukan guru untuk mengembangkan kemandirian anak usia 

dini di gugus Hiporbia Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Hasil penelitian 

tentang upaya guru untuk mengembangkan kemandrian anak akan dibahas 

berdasarkan tiga upaya guru yaitu upaya pencegahan (preventif), pengembangan 

dan penyembuhan (kuratif). Berdasarkan hasil penelitian yangtelah disajikan, 

upaya guru untuk mengembangkan kemandirian anak sebagian besar (66%) guru 

                                                           
5
Hj. Komala, Mengenal Dan Mengembangkan KemandirianAnak Usia Dini Melalui Pola 

Asuh Orang Tua Dan Guru, (Bandung: Tunas Siliwangi , 2015), V.1 . h. 35 - 41 
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melakukan upaya pencegahan (preventif) yaitu dengan cara memberikan 

pemahaman dan bimbingan. Upaya pencegahan (preventif) lebih banyak 

dilakukan guru karena pencegahan sangat diperlukan untuk menghindari 

permasalahan pada diri anak, sehingga apabila upaya pencegahan yang dilakukan 

guru udah baik maka permasalahan pada diri anak akan semakin berkurang. 

Selain upaya pencegahan sebagian kecil lainnya (5%) guru mengembangkan 

kemandirian anak dengan melakukan upaya penyembuhan (kuratif) dengan cara 

memberikan motivasi dan kesempatan kepada anak. Dibandingkan dengan upaya 

penyembuhan (preventif) upaya penyembuhan (kuratif) lebih sedikit dilakukan 

oleh guru, karena apabila tindakan pencegahan yang dilakukan guru sudah baik 

maka permasalahan yang terjadi pada diri anak akan lebih sedikit dan tindakan 

penyembuhan yang dilakukan gurupun semakin sedikit.
6
 

Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji adalah 

keduanya meneneliti kemandirian anak. Adapun letak perbedaannya yaitu pada 

fokus menelitian dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian Anggun 

Kumayang Sari, Nina Kurniah dan Anni Suprapti , fokus penelitian ada pada guru 

dan menggunakan penelitian tindakan kelas. Sedangkan pada penelitian ini fokus 

penelitiannya adalah peran orang tua saja dan menggunakan penelitian library 

research 

 

 

                                                           
6
Anggun Kumayang Sari, dkk., Upaya Guru Untuk Mengembangkan Kemandirian Anak 

Usia Dini Di Gugus Hiporbia (Bengkulu: Jurnal Ilmiah Potensia, 2016),V.1. h. 1 - 6 
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E. Metodologi Penelitian 

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau Library Research. Pada 

proses pengumpulan data, peneliti harus menentukan sumber-sumber data yang 

relevan serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. 

Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian 

kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang.. Untuk 

mendapatkan data yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber data 

tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku 

pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, 

ensiklopedi, dan surat kabar.  

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain;  

pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan 

dengan lapangan atau saksi mata (eyewitness), berupa kejadian, orang atau benda-

benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (readymade), artinya peneliti tidak 

pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang 

sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber 

data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua 

bukan asli dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data di 

perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.7 

                                                           
7Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2004).h 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.8 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu peneliti identifikasi 

informasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, baik yang ada di 

perpustakaan maupun di internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian yaitu tentang peranan orang tua dalam kemandirian anak. 

langkah – langkah pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 

a. Mengumpulkan informasi atau data yang ada baik melalui buku, skripsi, 

jurnal,  dokumen,majalah internet (web). 

b.  Menganalisa informasi atau data yang terkumpul sehingga peneliti bisa 

menyimpulkan masalah yang dikaji. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan peneliti gunakan adalah data 

yang ada pada berbagai literatur maupun referensi-referensi baik yang ada di 

perpustakaan maupun internet. Adapun data dalam penelitian ini adalah dokumen 

berupa buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi), dan artikel yang mendukung 

penelitian.  

Penelusuran yang peneliti lakukan di internet yang terkait dengan masalah 

yang teliti menhasilkan beberapa jurnal dan skripsi  terbitan 2014-2020.  Dari 

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2007),h. 308 
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hasil review peneliti memilih 14 jurnal, 4 skripsi, 2 naskah publikasi, 3 makalah, 

dan 5 buku. Adapun sumber data penelitian ini yaitu: 

Tabel 1.1  Sumber data penelitian 

 
Judul Tahun Penulis Jenis penelitian 

Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Di 

Komunitas Lingkungan Pemulung 

2016 Siti Rahma dkk penelitian kualitatif 

Mengenal Dan Mengembangkan 

kemandirianAnak Usia Dini Melalui Pola 

AsuhOrang Tua Dan Guru 

2015 Hj. Komala makalah 

Penanaman Nilai Kemandirian Pada 

Anak Usia Dini (Studi Pada Keluarga Di 

Rw 05 Kelurahan Sindangkasih 

Kecamatan Beber Cirebon 

2015 Atik Yuliani, 

Achmad Hufad, 

Sardin 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif 

Peran Orang Tua Pada Kemandirian 

Anak Usia Dini 

2019 Desi Ranita 

Sari, Amelia 

Zainur Rosyidah 

makalah 

Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Kemandirian Anak DiKelompok B1 

Raudhatul Athfal Al IkhlasPalu: 

2016 Yayan 

Hidayanti 

Penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif 

Peran Ibu Dalam Pembentukan 

Kemandirian Anak 

Keluarga Nelayan 

2015 Riski Septifani Metode kualitatif 

dengan pendekatan 

fenomenologi 

Pola Asuh OrangTua Dalam 

Mengembangkan Kemandirian 

AnakKelompok B Di Ra Perwanida 

Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019 

2019 Ika Tri 

Wulandari 

penelitian kualitatif 

Hubungan Pola Asuh OrangTua Dengan 

Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di TK 

Tunas Bangsa Wiyono Pesawaran 

2018 Ni Putu Ayu Ari 

Anggraini 

metode 

kuantitatif dengan 

desain penelitian 

survey  

 

Profil Keterlibatan Orang TuaDalam 

Pendidikan Anak Usia Tk 

2015 Mukti Amini penelitian kuantitatif 

dengan  metode 

exploratory research. 

Pentingnya Melatih Kemandirian Anak 2017 Rika Sa‟diyah makalah 

Gambaran Bimbingan Orang TuaDalam 

Membentuk KemandirianAnak UsiaDINI 

2019 Annisa Yuliani 

Effendi, 

Syuraini 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif 

Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian 

Anak 

2015 Kustiah 

Sunarty, 

buku 

Pola Asuh Orang Tua Dan 

ImplikasinyaTerhadap Pendidikan 

Anak(Studi Pada Masyarakat Dayak Di 

Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 

2017 Rabiatul 

Adawiah 

Penelitian kualitatif 

Pola Asuh Orang Tua Dalam Membangun 

Konsep Diri Anak 

2016 Fr. Paskalis 

Wangga, CMM 

buku 
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Judul Tahun Penulis Jenis penelitian 

Perbedaan Kemandirian Anak Ditinjau 

Dari Pola AsuhOrang Tua: Studi 

Komparatif Pada AnakKelompok A Ra Al 

Iman Ungaran 

2018 Bestari 

Wardiyaningsih 

dkk 

penelitian kuantitatif 

dengan metode 

komparatif 

atau ex post facto 

Peran Orang Tua Dalam Membentuk 

KemandirianAnak Usia Dini Di Desa 

Tanjung BerugoKecamatan Lembah 

Masurai KabupatenMerangin 

2019 Mili Asmanita penelitian lapangan 

(field recearch) 

dengan metode 

deskriptif kualitatif, 

 

Hubungan Pola Asuh Ibu Bekerja 

Terhadap Kemandirian Anak Usia 5-6 

Tahun Di TK Se Kecamatan Cinere Depok 

2019 Melinda Azizah penelitian kuantitatif  

dengan desain 

korelasional 

Perbedaan Kemandirian Anak Ditinjau 

Dari Subyek Pengasuhan Orangtua Dan 

Kakek-Nenek Pada Anak Usia 5-6 Tahun 

2018 Rin Rin 

Fauziah, dkk 

penelitian kuantitatif 

dengan metode 

komparatif 

 

Peran orang tua dalam mengembangkan 

kemandirian anak usia dini melalui pola 

asuh 

demokratis di lingkungan keluarga 

2014 Ipah Saripah Penelitian  

kualitatif dengan 

metode deskriptif 

Orang tua bintang anak bintang, panduan 

dan tips praktis pengasuhan di era 

modern 

2012 Irwan Rinaldi 

dan Bendri 

Jaisyurrahman 

Buku 

Peran Pengasuhan Ayah Terhadap 

Kemandirian Anak Usia Dini 

2021 Rizqi Syafrina 

dan Nadya 

Andini 

penelitian kuantitatif  

Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan 

Kemandirian Belajar Anak Usia Dini Di 

Ra Sunan Giri Lembah Dolopo Madiun.  

 

2020 Ulfa Naili 

Zakiyah 

Penelitian kualitatif  

(studi kasus) 

Pendidikan Anak Usia Dini Konsep dan 

Teori 

 

2017 Ahmad Susanto Buku  

Seri Pendidikan Orang Tua: 

Menumbuhkan Kemandirian pada Ana 

2017 Anggiastri 

Hanantyasari 

Utami, dkk 

Buku  

“Ayahku, Dambaanku, Idolaku” Modul 

Pelibatan Pengasuhan Ayah  

2015 Faizal 

Ramadhan Syah 

Pusadan, dkk. 

Buku  

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Kemandirian Anak Usia Dini Di Ra 

Perwanida 01 Boyolali Tahun Ajaran 

2011/2012  

2012 Ummi Nurul 

Hikmah 

pendekatan 

kuantutatif dengan 

metode penelitian 

diskriptif 

korelasional 

Kemandirian Anak Usia Dini Menurut 

Pandangan Guru dan Orang Tua 

2019 Fatimah 

Rizkyani, dkk. 

Penelitian kualitatif 

(studi kasus) 
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4. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data merupakan gambaran bagaimana data dikelola, 

dianalisis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai hal yang diteliti. 

Analisis data merupakan kegiatan ilmiah yang sulit karena diperlukan daya 

kreatifitas dalam menginterpretasi data informasi yang diperoleh dari berbagai 

sumber.  

Menurut Syamsul Ma‟arif untuk memahami data-data dapat digunakan 

teknik tertentu, yaitu teknik yang paling umum digunakan adalah (content 

analysis) atau “kajian isi”, dapat dikemukaan disini beberapa pengertian tentang 

konsep content analysis atau kajian isi tersebut , yaitu : 1) Barelson 

mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan 

mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi 

komunikasi, 2) Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelotisn 

ysng memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih 

dari sebuah buku atau dokumentasi, 3)Krippendorff, kajian isi adalah teknik 

penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan 

shahih dari data atas dasar konteknya, dan 4) Holsti menyatakan bahwa kajian isi 

adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.9 

 

                                                           
9
Syamsul Ma‟arif, mutiara-mutiara dakwah KH HASYIM ASY’ARI, ( Bogor: kanza 

publishing, 2011) h. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui peran  orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak 

2. Mengetahui pola asuh orang tua untuk  menumbuhkan kemandirian anak  

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kemandirian pada anak 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapa bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dan orang Tua 

(keluarga) di Taman Kanak-kanak yang terus berkembang sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan anak.  

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan anak usia dini, 

yaitu tentang cara menanamkan sikap kemandirian pada anak usia 

dini.  

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan menumbuhkan sikap Kemandirian anak 

pada anak usia dini serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.  

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang cara menumbuhkan sikap kemandirian pada anak usia dini 
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b. Bagi pendidik dan calon pendidik dapat menambah pengetahuan dan 

sumbangan pemikiran tentang caramenumbuhkan sikap kemandirian 

pada anak usia dini yang sesuai dengan perkembangan anak. 

c. Bagi orang tua (keluarga), diharapkan dapat memperoleh pengalaman 

langsung mengenai kemandirian pada anak usia dinidan cara 

menanamkannya. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI DAN 

PERANAN ORANG TUA 

A. Perkembangan Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak usia Dini 

Batasan tentang masa anak cukup bervariasi, istilah anak usia dini adalah 

anak yang berkisar antara usia 0-8 tahun. Namun bila dilihat dari jenjang 

pendidikan yang berlaku di Indonesia, maka yang termasuk dalam kelompok anak 

usia dini adalah anak usia SD kelas rendah (kelas 1-3), Taman Kanak-kanak, 

Kelompok Bermain dan anak masa sebelumnya (masa bayi).10 

Anak-anak usia dini berada pada masa keemasan (golden age). Masa ini 

disebut masa keemasan sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat 

menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang 

menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikhis. Dari segi fisik 

anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan 

sel-sel otak dan organ tubuh lainnya sampai perkembangan kemampuan motorik 

kasar seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya. 

Perkembangan fisik lainnya yang tidak kalah penting adalah perkembangan 

kemampuan motorik halus yang merupakan kemampuan melakukan koordinasi 

                                                           
10

Ernawulan Syaodih, Perkembangan Anak Usia Dini, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-

ERNAWULAN_SYAODIH/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf. Diakses tgl 10 februari 2020. 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-ERNAWULAN_SYAODIH/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-ERNAWULAN_SYAODIH/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf
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gerakan tangan dan mata, misalnya menggenggam, meraih, menulis, dan 

sebagainya.11 

 

Perkembangan (development) adalah peningkatan kemampuan dalam hal 

struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan memiliki pola 

yang teratur dan dapat diprediksi, yang merupakan hasil dari proses pematangan. 

Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Dimana pola asuh orangtua adalah salah satu bagian dari faktor eksternal pasca 

persalinan yang mempengaruhi perkembangan anak. Masa prasekolah adalah 

masa belajar, tetapi bukan dalam dua dunia dimensi (pensil dan kertas) melainkan 

belajar pada dunia nyata, yaitu dunia tiga dimensi. Dengan kata lain masa 

prasekolah merupakan time for play. Masa prasekolah dapat merupakan masa-

masa bahagia dan amat memuaskan dari seluruh masa kehidupan anak. Untuk 

itulah kita perlu menjaga hal tersebut berjalan sebagaimana adanya.12 

Salah satu ciri khas perkembangan psikologis pada usia dini adalah 

meluasnya lingkungan sosial anak. Bila pada tahap usia sebelumnya anak merasa 

cukup dengan lingkungan pergaulan dalam keluarga, maka anak usia prasekolah 

mulai merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki teman bermain, serta 

memiliki aktivitas yeng teratur di luar lingkungan rumah. 

 

 

 

 

                                                           
11

Masganti Sit, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid I. (Medan : Perdana 

Publishing : 2015) h. 4 

 
12

Endang Susilowati, Pola Asuh Orang Tua Dan Perkembangan Anak Usia Prasekolah, 

(Majalah Ilmiah Sultan Agung: UNNISULA Semarang, 2012), V. I. h. 89. 
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Ciri-ciri masa kanak-kanak awal  sebagai berikut:
 13

 

 

a. Usia yang mengandung masalah atau usia sulit.  

Alasan mengapa masalah perilaku lebih sering terjadi di awal masa ini ialah 

karena mereka sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan 

menuntut kebebasan yang pada umunya kurang berhasil. Masa ini seringkali 

bandel, keras kepala, tidak menurut dan melawan. 

b. Usia bermain  

Penyelidikan tentang permainan anak menunjukkan bahwa bermain dengan 

mainan mencapai puncaknya pada masa ini, kemudian mulai menurun pada 

saat anak mencapai usia sekolah. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa minat 

untuk bermain dengan mainan segera berhenti, karena di saat ia sendiri maka ia 

tetap membutuhkan mainan itu.  

c. Usia prasekolah dan belajar kelompok  

Awal masa kanak-kanak, baik di rumah maupun lingkungan prasekolah, 

merupakan masa persiapan. Pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar 

perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang 

diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu mereka masuk kelas satu. 

 

 

                                                           

13
Latifah Nur Ahyani, dan Dwi Astuti. Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak Dan 

Remaja. (Badan Penerbit Universitas Muria Kudus ,2018) h. 51 
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d. Usia menjelajah dan bertanya  

Salah satu cara yang umum dalam menjelajah lingkungan adalah dengan 

bertanya.  

e. Usia meniru dan usia kreatif  

Ciri masa kanak-kanak yang paling menonjol adalah meniru pembicaraan dan 

tindakan orang lain. Meskipun demikian, anak lebih menunjukkan kreativitas 

dalam bermain selama masa kanak-kanak dibandingkan dengan masa-masa 

lain dalam kehidupannya 

Awal masa kanak-kanak, baik di rumah maupun lingkungan prasekolah, 

merupakan masa persiapan anak menuju kehidupan yang sebenarnya. Pada masa 

ini anak-anak belajar perilaku sosial sebagai persiapan dalam jenjang sosial yang 

lebih tinggi yaitu ketika mereka masuk Sekolah Dasar. 

Menjadi orang tua adalah profesi yang sangat rumit dan berat. Sering kali 

kemauan anak sulit untuk dipahami. Selain itu, setiap anak memiliki tuntutan 

yang berbeda sesuai dengan tingkatan usia mereka. Strategi yang efektif untuk 

menghadapi anak di suatu hari nanti bisa jadi tidak akan efektif lagi untuk hari 

yang lain. Strategi yang digunakan untuk satu anak akan sangat berbeda dengan 

anak lainnya. 

Para orang tua umumnya tidak memberikan bimbingan psikologis yang 

baik pada anak anak mereka. Entah karena ketidaktahuan mereka ataupun karena 

mereka tidak menganggap hal itu sesuatu yang penting. Sehingga ketika berenjak 

remaja, anak akan lebih suka curhat ke kawan mereka yang notabene pengetahuan 

psikologisnya sama-sama kurang. Jika ada perilaku anak yang aneh, para orang 
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tua umumnya berusaha memahami bahwa itu adalah suatu kewajaran yang 

memang harus dialami setiap anak padahal jika perkembangan seseorang tidak 

mulai diarahkan sejak usia dini, maka mereka akan menemukan kesulitan untuk 

membentuk diri menjadi pribadi yang lebih mandiri.  

Suatu pemahaman terhadap perkembangan anak dapat membantu orang 

tua menjangkau lebih jauh dalam membentuk pribadi seorang anak yang sehat 

dari segi psikologi. Tidak sedikit orangtua mempunyai pengetahuan yang minim 

tentang bagaimana anak-anak sebenamya belajar dan berkembang. Kekurangan 

pemahaman terhadap pembawaan anak-anak ini mungkin akan membawa dampak 

atau bahkan konflik antara orangtua dan anaknya dan juga permasalahan yang 

akhirnya mempengaruhi hubungan mereka. 

Dalam masa perkembangan, anak diharapkan dapat menguasaikan 

kemampuan sebagai berikut:14 

a. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Anak pada 

masa ini senang sekali bermain, untuk itu diperlukan keterampilan-

keterampilan fisik seperti menangkap, melempar, menendang bola, berenang, 

atau mengendarai sepeda. 

b. Pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu 

yang sedang berkembang. Pada masa ini anak dituntut untuk mengenal dan 

dapat pemelihara kepentingan dan kesejahteraan dirinya. Dapat memelihara 

                                                           

14
Hartina sitti, Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : PT Refika Aditama., 2008), h.46 
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kesehatan dan keselamatan diri, menyayangi diri, senang berolah raga serta 

berekreasi untuk menjaga kesehatan dirinya 

c. Belajar berkawan dengan teman sebaya. Pada masa ini anak dituntut untuk 

mampu bergaul, bekerja sama dan membina hubungan baik dengan teman 

sebaya, saling menolong dan membentuk kepribadian social 

d. Belajar menguasai keterampilan-keterampilan intelektual dasar yaitu 

membaca, menulis dan berhitung. Untuk melaksanakan tugasnya di sekolah 

dan perkembangan belajarnya lebih lanjut, anak pada awal masa ini belajar 

menguasai kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

e. Pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Agar dapat menyesuaikan diri dan berperilaku sesuai dengan tuntutan dari 

lingkungannya, anak dituntut telah memiliki konsep yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari 

f. Pengembangan moral, nilai dan hati nurani. Pada masa ini anak dituntut 

telah mampu menghargai perbuatan yang sesuai dengan moral dan dapat 

melakukan kontrol terhadap perilakunya sesuai dengan moral. 

g. Memiliki kemerdekaan pribadi. Secara berangsur-angsur pada masa ini anak 

dituntut memiliki kemerdekaan pribadi. Anak mampu memilih, 

merencanakan, dan melakukan pekerjaan atau kegiatan tanpa tergantung pada 

orang tua atau orang dewasa lain. 

h. Pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Anak 

diharapkan telah memiliki sikap yang tepat terhadap lembaga dan unit atau 

kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. 
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2. Aspek Perkembangan Anak 

 Aspek perkembangan anak terbagi menjadi 5 aspek yaitu :15 

a. Perkembangan motorik 

Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan 

motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah 

selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan 

gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang 

cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk 

belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, 

menggambar, melukis, berenang, main bola atau atletik.  

Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu 

kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. 

Dengan kata lain, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar 

anak. 

b. Perkembangan berfikir/kognitif 

Di dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut 

adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang 

lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, 

                                                           

15
Hartina sitti, Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : PT Refika Aditama., 2008), 

h.46 
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anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Faktor 

kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena 

sebahagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah 

mengingat dan berfikir. 
 

c. Perkembangan Bahasa 

Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui 

bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, 

lisan, isyarat atau gerak.  

Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata, 

mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar 

kata-kata atau memiliki kosa kata yang luas. Gangguan pendengaran dapat 

membuat kemampuan anak untuk mencocokkan suara dengan huruf menjadi 

terlambat. Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah anak 

mencapai usia 3 tahun. Pada saat itu ia sudah mengetahui perbedaan antara 

”saya”, ”kamu” dan ”kita”.16 

Pada usia 4-6 tahun kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan 

dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga timbul 

pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. Kemampuan 

berbahasa juga akan terus berkembang sejalan dengan intensitas anak pada teman 

sebayanya.17 
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Ernawulan Syaodih, Perkembangan Anak Usia Dini, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-

Ernawulan_Syaodih/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf. Diakses tanggal 10 Februari 2020 

17
Ernawulan Syaodih, Perkembangan Anak Usia Dini, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-Ernawulan_Syaodih/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf.%20Diaksestgl%2010%20februari%202020
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-Ernawulan_Syaodih/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf.%20Diaksestgl%2010%20februari%202020
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Memperlihatkan suatu minat yang meningkat terhadap aspek-aspek bahasa 

tulis, ia senang mengenal kata-kata yang menarik baginya dan mencoba menulis 

kata yang sering ditemukan. Anak juga senang belajar menulis namanya sendiri 

atau kata-kata yang berhubungan dengan sesuatu yang bermakna baginya. Antara 

usia 4 dan 5 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari empat sampai lima kata. 

Mereka juga mampu menggunakan kata depan seperti ”di bawah”, ”di dalam”, ”di 

atas” dan ”di samping”.Antara 5 dan 6 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari enam 

sampai delapan kata. Mereka juga sudah dapat menjelaskan arti kata-kata yang 

sederhana, dan juga mengetahui lawan kata. Mereka juga dapat menggunakan 

kata penghubung, kata depan dan kata sandang.18 

d. Perkembangan Sosial 

Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, 

baik dengan teman sebaya, orang tua maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil 

anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang 

paling dekat dengannya yaitu dengan ibu, ayah, saudara dan anggota keluarga 

yang lain. Apa  yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarga turut 

mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya.19 
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Ada empat faktor yang berpengaruh pada kemampuan anak bersosialisasi, 

yaitu : 20
 

1) Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya 

dari berbagai usia dan latar belakang, 

2) Adanya minat dan motivasi untuk bergaul, 

3) Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain, yang biasanya 

menjadi“model” bagi anak, 

4) Adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. 

e. Perkembangan Emosi 

Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri 

seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang 

berfungsi sebagai inner adjustment (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan 

untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan.21
  

 Kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada sejak bayi 

dilahirkan. Gejala pertama perilaku emosional dapat dilihat dari keterangsangan 

umum terhadap suatu stimulasi yang kuat. Misalnya bila bayi merasa senang, 

maka ia akan menghentak-hentakkan kakinya. Sebaliknya bila ia tidak senang, 

maka bayi bereaksi dengan cara menangis.22 
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Dini P. Daeng S Metode Mengajar di Taman Kanak-kanak, Bagian 2. (Jakarta : 

Depdikbud. 1996) h 

21
.Ernawulan Syaodih, Perkembangan Anak Usia Dini, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-

Ernawulan_Syaodih/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf. Diakses tanggal 10 Februari 2020. 
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Ernawulan Syaodih, Perkembangan Anak Usia Dini, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-

Ernawulan_Syaodih/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf.  Diakses tanggal 10 Februari 2020 
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Meningkatnya usia anak, reaksi emosional anak mulai kurang menyebar, 

dan dapat lebih dibedakan. Misalnya, anak menunjukkan reaksi ketidaksenangan 

hanya dengan menjerit dan menangis, kemudian reaksi mereka berkembang 

menjadi perlawanan, melempar benda, mengejangkan tubuh, lari menghindar, 

bersembunyi dan mengeluarkan kata-kata. Dengan bertambahnya usia, reaksi 

emosional yang berwujud kata-kata semakin meningkat, sedangkan reaksi gerakan 

otot mulai berkurang.23 

Emosi anak memiliki karakteristik sebagai berikut:24  

1) Emosi yang kuat 

Anak kecil bereaksi terhadap suatu stimulusi dengan intensitas yang sama, 

baik terhadap situasi yang remeh maupun yang sulit. Anak belum mampu 

menunjukkan reaksi emosional yang sebanding terhadap stimulasi yang 

dialaminya. 

2) Emosi seringkali tampak 

Anak-anak seringkali tidak mampu menahan emosinya, cenderung emosi 

anak nampak dan bahkan berlebihan. 
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Ernawulan Syaodih, Perkembangan Anak Usia Dini, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/196510011998022-

Ernawulan_Syaodih/Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf. Diakses tanggal 10 Februari 2020. 

24 Alfitriani Siregar, Metode Pengajaran Bahasa Inggris Anak Usia Dini. 

(Medan:Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), h.20 
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3) Emosi bersifat sementara 

Emosi anak cenderung lebih bersifat sementara, artinya dalam waktu yang 

relatif singkat emosi anak dapat berubah dari marah kemudian tersenyum, 

dari ceria berubah menjadi murung. 

4) Reaksi emosi mencerminkan individualitas 

Semasa bayi, reaksi emosi yang ditunjukkan anak relatif sama. Secara 

bertahap, dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan, perilaku 

yang menyertai berbagai emosi anak semakin diindividualisasikan. 

Seorang anak akan berlari ke luar dari ruangan jika mereka ketakutan, 

sedangkan anak lainnya mungkin akan menangis atau menjerit. 

5) Emosi berubah kekuatannya 

Dengan meningkatnya usia, emosi anak pada usia tertentu berubah 

kekuatannya. Emosi anak yang tadinya kuat berubah menjadi lemah, 

sementara yang tadinya lemah berubah menjadi emosi yang kuat. 

6) Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku 

Emosi yang dialami anak dapat pula dilihat dari gejala perilaku anak 

seperti: melamun, gelisah, menangis, sukar berbicara atau dari tingkah 

laku yang gugup seperti menggigit kuku atau menghisap jempol.  

Pada usia 2-4 tahun, karakteristik emosi anak muncul pada ledakan 

marahnya. Untuk menampilkan rasa tidak senang, anak melakukan tindakan yang 

berlebihan. Misalnya menangis, menjerit-jerit, melemparkan benda, berguling- 

guling, atau memukul ibunya. Pada usia ini anak tidak memperdulikan akibat dari 

perbuatannya, apakah merugikan orang lain atau tidak. Pada usia 5-6 tahun, emosi 
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anak mulai matang. Pada usia ini anak mulai menyadari akibat-akibat dari 

tampilan emosinya. Anak mulai memahami perasaan orang lain, misalnya 

bagaimana perasaan orang lain bila disakiti, maka anak belajar mengendalikan 

emosinya.25 

Ekspresi emosi pada anak mudah berubah dengan cepat dari satu bentuk 

ekspresi ke bentuk ekspresi emosi yang lain. Anak dalam keadaan gembira secara 

tiba-tiba dapat langsung berubah menjadi marah, karena ada sesuatu yang 

dirasakan tidak menyenangkan. Sebaliknya apabila anak dalam keadaan marah, 

melalui bujukan dengan sesuatu yang menyenangkan bisa berubah menjadi 

riang.26 

B. Peranan Orang Tua Dalam Mendidik Anak 

  Orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sebab orang tua 

merupakan guru pertama dan utama bagi anak. Orang tua melalui pendidikan 

dalam keluarga merupakan lingkungan pertama yang diterima anak, sekaligus 

sebagai pondasi bagi pengembangan kemandirian anak. Pendidikan keluarga 

merupakan pendidikan dasar anak dalam keluarga. Hal ini disebabkan pendidikan 

orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak selajutnya, dan hasil 

pendidikan dari orang tua sangat menentukan perkembangan anak dimasa depan.27
  

1. Pengertian Pola asuh 
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 Alfitriani Siregar, Metode Pengajaran Bahasa Inggris Anak Usia Dini, 

(Medan:Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), h.20 
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 Alfitriani Siregar, Metode Pengajaran Bahasa Inggris Anak Usia Dini, 

(Medan:Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), h. 20 
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 Agnes Tri Harjaningrum, Peran Orang Tua dan Praktisi dalam Membantu Tumbuh 

Kembang Anak Berbakat Melalui Pemahaman dan Tren Pendidikan. (Jakarta 

: Prenada Media Group. 2007) h. 28 
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Pola asuh merupakan pola pengasuhan yang berlaku dalam keluarga, 

interaksi antar orang tua dan anak selama mengadakan kegiatan pengasuhan. 

Kegiatan pengasuhan dilakukan dengan mendidik, membimbing, memberi 

perlindungan, serta pengawasan terhadap anak. Pengalaman dan pendapat 

individu menjadikan perbedaan penerapan pola asuh orang tua terhadap anak.
28

 

Pola asuh mulai diterapkan sejak anak lahir dan disesuaikan dengan usia 

serta tahap perkembangan anak, contohnya pada anak usia 10-12 tahun, dimana 

usia tersebut memiliki berbagai karakteristik perkembangan seperti: 

perkembangan kognitif, moral sosial dan biologis. Perkembangan dalam kognitif 

menjadikan anak mulai berpikir rasional tentang banyak hal, termasuk semua hal 

yang terjadi dan berkaitan dengan dirinya.pengetahuan individu tentang diri, 

perpaduana antara perasaan, sikap dan persepsi bawah sadar ataupun tidak sadar 

dinamakan konsep diri. 

2. Jenis-jenis Pola Asuh 

Pada dasarnya terdapat tiga pola asuh orang tua yang sering diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Hurlock. Pola asuh 

tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh 
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permisif. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga pola asuh tersebut 

adalah sebagai berikut:29 

a. Pola Asuh Otoriter 

Dariyo (2011:207) menyebutkan bahwa: Pola asuh otoriter adalah sentral 

artinya segala ucapan, perkataan, maupun kehendak orang tua dijadikan patokan 

(aturan) yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Supaya taat, orang tua tidak segan-

segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak.30 

Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang 

tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak 

harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. 

Orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanyalah objek pelaksana saja. Jika anak membantah, orang tua tidak segan-segan 

akan memberikan hukuman, biasanya hukumannya berupa hukuman fisik. 

Sebagiamana yang dipaparkan oleh Hurlock (dalam Thoha, 1996: 111-

112) bahwa: Pola asuh yang bersifat otoriter ditandai dengan penggunaan 

hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman badan, anak juga 

diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan 

meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak yang dibesarkan dalam suasana 

semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak 

sanggup mengambil keputusan tentang apa saja. Namun apabila anak patuh,  
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orang tua tidak akan memberikan penghargaan karena semua itu adalah kewajiban 

yang harus dituruti oleh seorang anak. Ini sejalan dengan pemaparan yang 

disampaikan oleh Yatim dan Irwanto (1991: 96-97) bahwa “apabila anak patuh, 

orang tua tidak memberikan hadiah karena dianggap sudah sewajarnya bila anak 

menuruti kehendak orang tua”. Jadi, dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi 

oleh orang tua, apa saja yang akan dilakukan oleh anak harus sesuai dengan 

keinginan orang tua. Jika anak membantah perintah orang tua maka akan 

dihukum, bahkan mendapat hukuman yang bersifat fisik dan jika patuh orang tua 

tidak akan memberikan hadiah.31 

b. Pola Asuh Demokratis 

Menurut Dariyo (2011:208,) bahwa “Pola asuh demokratis adalah 

gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk 

menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara anak dan orang tua”. Pola 

asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan 

menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak, orang tua 

memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak.32 

Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan 

pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas 

atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orang tua. Dalam pola asuh ini ditandai 

sikap terbuka antara orang tua dengan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang 
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telah disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

perasaan dan keinginannya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang 

baik antara orang tua dengan anak. Pola asuh demokratis dapat membuat anak 

menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain, mampu menghargai 

orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung 

jawab terhadap kehidupan sosialnya.33 

c. Pola Asuh Permisif 

Menurut Dariyo (2011:207) bahwa “Pola asuh permisif ini orang tua justru 

merasa tidak peduli dan cenedrung memberi kesempatan serta kebebasan secara 

luas kepada anaknya.” Sedangkan menurut Yatim dan Irwanto (1991:96-97) 

bahwa : Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan 

kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Anak tidak 

tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak pernah 

membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan 

keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat 

atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan 

berbuat. Jadi pola asuh permisif yaitu orang tua serba membolehkan anak berbuat 

apa saja. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan 

keiginannya sendiri. Orang tua memiliki kehangatan dan menerima apa adanya. 

Kehangatan, cenderung memanjakan, dituruti keinginnannya. Sedangkan 
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menerima apa adanya akan cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk 

berbuat apa saja.34 

Pola asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, tidak berdaya, 

memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti 

oleh mereka. Mungkin karena orang tua sangat sayang (over affection) terhadap 

anak atau orang tua kurang dalam pengetahuannya.35 

. 
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BAB III 

KONSEP KEMANDIRIAN ANAK 

 

A. Definisi Kemandirian Anak 

1. Pengertian Kemandirian  

Dalam pendidikan anak ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan 

dikembangkan demi kemajuan anak usia dini. Salah satunya aspek kemandirian 

anak. Kemandirian harus diperhatikan untuk anak usia dini. Karena melalui 

kemandirian, anak usia dini dapat lebih mengasah pemikirannnya untuk 

memecahkan masalah yang mereka hadapi tanpa bantuan dari orang dewasa. 

Para pakar Psikologi perkembangan anak sepakat dengan pendapat bahwa 

kemandirian terbentuk ketika seorang individu berusia dini. Namun kemandirian 

ini tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Lingkungan yang pertama yang 

memiliki andil terbesar membentuk kepribadian mandiri adalah lingkungan 

keluarga.36 

Kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam bahasa Jawa berarti berdiri 

sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengandung pengertian 

keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan atau 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya 

mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama 

tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi 
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manfaat atau keuntungannya maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan 

dialaminya.37 

Mandiri merupakan sikap dan prilaku dalam menyelesaikan sesuatu 

masalah tanpa bantuan  orang lain.  Artinya  bahwa  dalam  menjalani   kehidupan 

dapat mengerjakan sesuatu dan memutuskan masalah dengan sendiri. Contoh 

kecil jika anak mampu melakukan kegiatan makan, mencuci tangan, mandi, atau  

pekerjaan kecil  lainnya  dengan  sendiri,   anak  tersebut   sudah  mengarah  pada  

pengertian mandiri.   

Menurut Erikson menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan 

diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses 

mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan kearah individualitas yang 

mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan 

menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, 

bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, 

serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian 

merupakan suatu sikap otonomi dimana peserta didik secara relatif bebas dari 

pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Berdasarkan otonomi 

tersebut peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri.38 

Pentingnya kemandirian bagi anak dapat dilihat dari kompleksitas 

kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi 
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kehidupan anak. Pengaruh kompleksitas kehidupan anak terlihat dari berbagai 

fenomena yang sangat membutuhkan perhatian dunia pendidikan, antara lain: 

perkelahian antarsiswa, penyalahgunaan obat dan alkohol, perilaku agresif, dan 

berbagai perilaku menyimpang yang sudah mengarah pada tindakan kriminal. 

Dalam konteks proses belajar terlihat adanya fenomena peserta didik yang kurang 

mandiri dalam belajar, yang dapat menimbulkan gangguan mental setelah 

memasuki pendidikan lanjutan; kebiasaaan belajar yang kurang baik, misalnya 

tidak betah belajar lama, belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, 

dan mencari bocoran soal-soal ujian.39 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian adalah suatu keadaan seseorang dimana orang tersebut berusaha 

berdiri sendiri dalam arti tidak bergantung terhadap orang lain. 

2. Bentuk-bentuk Kemandirian Anak  

Menurut Yuyun Nurfalah (2010: 15) ada beberapa bentuk kemandirian 

anak, yaitu:  

a. Kemandirian fisik, yaitu kemandirian secara fisik adalah kemampuan untuk 

mengurus dirinya sendiri. Contoh sederahan, anak usia 3-4 tahun yang sudah 

bisa menggunakan alat makan, seharusnya sudah bisa makan sendiri, mandi, 

berpakaian, buang air kecil dan buang air besar sendiri.  

b. Kemandirian psikologis, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan dan 

memecahkan masalah yang dihadapi. Contohnya, anak yang bisa masuk ke 
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kelas dengan nyaman karena mampu mengontrol dirinya, anak mampu 

berhubungan dengan orang lain secara independen sebagai individu dan tidak 

selalu hanya berinteraksi dengan orang tua pengasuhnya.  Kemandirian secara 

fisik sangat berpengaruh terhadap kemandirian secara psikologis.40 

Ketidakmandirian fisik bisa berakibat pada ketidakmandirian psikologis. 

Anak yang selalu dibantu akan selalu tergantung pada orang lain karena marasa 

tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Akibatnya, ketika ia 

menghadapi masalah, ia akan mengharapkan bantuan orang lain untuk mengambil 

keputusan bagi dirinya dan memecahkan masalahnya.   

Ketidakmandirian anak akan berpengaruh ketika anak bersekolah. 

Misalnya ketika anak diminta oleh gurunya untuk menempatkan kertas, anak 

tersebut merasa dirinya tidak mampu padahal sebenarnya dia mampu 

melakukannya. Karena itu seringkali yang mnegerjakan tugas tersebut adalah 

pengasuhnya yang duduk berdekatan dengan anak itu di dalam kelas.41 

Menurut Gordon mengemukakan pertimbangan yang harus menjadi 

perhatian utama bagi orang tua untuk membantu mengembangkan karakter anak, 

agar anak dapat dan mau berperilaku seperti yang diinginkan oleh orangtuanya, 

termasuk upaya orangtua meningkatkan kemandirian anaknya, adalah sebagai 

berikut:
 42 
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a. Orang tua harus mengenal dan memahami dengan benar, bahwa semua 

anak mau atau tidak mau akan menghadapi masalah dalam hidup mereka, 

akan tetapi bentuk serta macamnya berbeda-beda.  

b. Orang tua harus mengenal dan memahami dengan baik, bahwa semua anak 

memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya, namun kebanyakan 

belum tergali dengan baik.  

c. Orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk 

meningkatkan kemampuannya sendiri dalam memecahkan masalahnya, 

atau untuk meningkatkan kemandiriannya. Jika anak gagal dalam 

menyelesaikan masalahnya, biarkan anak mencari cara penyelesaian dalam 

bentuk lain.  

d. Orang tua harus memberikan tanggung jawab kepada anak untuk 

menyelesaikan masalahnya.  

e. Orang tua sebaiknya memosisikan diri sebagai “fasilitator”, “katalisator”, 

atau “agen pembantu”, yang dapat membantu apabila anak memerlukan 

bantuan dalam menyelesaikan masalahnya.  

f. Orang tua harus mengenal dan memahami bahwa anak memerlukan 

bantuan dalam menghadapi masalah-masalah tertentu, dan bantuan yang 

diharapkan adalah “Keterampilan Membantu” (Helping Skills).  

g. Orang tua harus mengenal dan memahami bahwa jika perbuatan anak 

mengurangi hak orangtua atau menghalangi orangtua memenuhi 

kebutuhan, berarti orangtua yang mempunyai masalah. Oleh karena itu, 

orangtua harus menggunakan teknik yang akan bermanfaat bagi diri 
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sendiri. Teknik yang dimaksud adalah “Keterampilan Konfrontasi” 

(Confrontation Skills) 

B. Ciri-ciri dan Indikator Kemandirian Anak 

Menurut Spencer dan Kass, ciri-ciri kemandirian yaitu mampu mengambil 

inisiatif, mampu mengatasi masalah, penuh ketekunan, memperoleh kepuasan dari 

usahanya dan berusaha menjalankan sesuatu tanpa bantuan orang  lain.43 

Karakter mandiri ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk 

mengambil inisiatif dan mengatasi masalah, penuh ketekunan, 

memperoleh kepuasan dari usahanya, serta ingin melakukan sesuatu tanpa 

bantuan orang lain. Yamin dan Sanan (2010) berpendapat bahwa anak usia dini 

yang mandiri dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: 44 

1. Dapat melakukan segala aktifitasnya secara sendiri meskipun tetapdengan 

pengawasan orang dewasa. 

2. Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan pandangan, pandangan 

itu sendiri diperolehnya dari melihat perilaku atau perbuatan orang-orang 

disekitarnya.  

3. Dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa perlu ditemani orang tua.  

4. Dapat mengontrol emosinya bahkan dapat berempati terhadap orang lain. 
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 Kemandirian anak terdapat pada aspek perkembangan sosial-emosional. 

Yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 

2014 tentang standar pendidikan anak usia dini terdiri atas:  

Tabel 3.1 Indikator Pencapaian Perkembangan Kemandirian Anak 

Aspek Yang Diamati Indikator 

Kemandirian Anak 

 

1. Melaksanakan tugas yang diberikan 

sampai selesai 

2. Disiplin dalam mengerjakan tugas 

3. Mampu mengerjakan tugas sendiri 

4. Menunjukkan kebanggaan terhadap hasil 

karyanya 

 

Kemandirian anak usia dini selain memuat aspek-aspek juga dapat diukur 

melalui indikator-indikator pencapaian tingkat kemandirian anak. Aspek dan 

indikator kemandirian anak tersebut saling berkaitan satu sama lain. Indikator- 

indikator tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam 

melihat dan mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Menurut 

Yamin dan Sanan (2010) kemandirian anak usia dini dapat dilihat dari tujuh 

indikator, yaitu: 45 

1. Kemampuan fisik   

2. Percaya diri 

3. Bertanggung jawab  

4. Disiplin 

5. Pandai bergaul  
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6. Saling berbagi 

7. Mengendalikan emosi 
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BAB IV 

PERAN ORANG TUA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEMANDIRIAN ANAK 

 

A. Peran Orang tua dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak  

Menanamkan sikap kemandirian pada anak perlu dilakukan sejak usia dini 

agar sikap mandiri pada anak-benar-benar tumbuh dalam diri. Pada usia anak, 

sikap anak-anak terbentuk menjadi sebuah fondasi yang akan di bawa hingga 

dewasa. Kemandirian anak dapat terbentuk jika mereka mampu menggunakan 

akal dan pikiran dalam mengambil berbagai keputusan, memilih alat belajar yang 

ingin dipakai, memilih teman pada saat  bermain,memilih pakaian yang ingin 

digunakan dan memakainya sendiri, dan lain sebagainya. Melalui interaksi dengan 

teman seusianya, anak akan beripikir secara mandiri dan mengambil keputusan  

sendiri dalam menghadapi masalah yang ditemukan.  Untuk itulah kemandirian 

harus diajarkankan sedini mungkin kepada anak, sebab dengan kemandirian anak 

akan terhindar dari sikapketergantungan kepada orang lain. 

Pada usia prasekolah biasanya anak sudah mulai mahir sehingga anak 

tidak perlu dibantu orang tua lagi, namun harus tetap diawasi pada melakukan 

kativitasnya sehari-hari. Kehadiran Orang tua di samping anak memiliki peranan 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak belajar 

pengetahuan dan keterampilan pertama dari orang tua. Secara khusus sikap dan 

perilaku orang tua terhadap anaknya memiliki efek positif dan negatif padaanak 

yang akan memiliki dampak seumur hidup. Oleh sebab itu, hubungan yang hangat 

dan penuh kasihsayang orang tua pada anaknya akan akan terbentuk jika orang tua 
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memilki waktu yang cukup bagi anak sehingga akan membentuk kemandirian 

pada anak. 

Peran kedua orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak sangatlah 

penting. Umumnya dalam keluarga peran ini hanya dilakukan oleh ibu. Peran 

ayah hanya bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Ayah dan ibu harus 

mengambil peran masing-masing dalam proses tumbuh kembang anak. 

Ketidakhadiran seorang ayah dalam tumbuh kembang anak, akan memberikan 

dampak negative bagi ayah dan anak itu sendii. Ayah akan merasa bersalah jika 

tidak hadir dalam kehidupan anak khususnya dalam membimbing perkembangan 

anak. 

Ketiadaan ayah secara psikologis dalam kehidupan anak memiliki dampak 

psikologis yang perlu kita khawatirkan. Anak yang tidak „disentuh‟ jiwanya oleh 

sang ayah mengalami kerusakan psikologis yang dikenal dengan istilah Father 

Hunger. Beberapa perilaku yang muncul diantaranya:46 

1. Rendahnya harga diri anak 

Ayah adalah tokoh dari „dunia luar‟ yang salah satu tugasnya adalah 

mempersiapkan anak untuk menghadapi situasi di luar rumah dengan berani dan 

tangguh. Itulah mengapa anak yang dekat secara psikologis dengan ayahnya 

merasa tentram dan perlahan terbiasa berinteraksi dengan di luar rumah. Minimal 

tidak terlalu takut yang berlebihan. Hal ini disebabkan Ayah sebagai perwakilan 

„dunia luar‟ telah memberikan keramahan kepada dirinya yang membuat 
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dirinya siap dan percaya diri berinteraksi di luar rumah. Kebalikannya, ayah yang 

tidak akrab dengan anaknya membuat anak tidak percaya diri dan cenderung 

pemalu. Berlindung di balik rok dan baju sang ibu. Kemana-mana selalu ditemani. 

Tak berani sendiri. Tak ada rasa percaya diri. 

2. Bertingkah kekanak-kanakan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan anak menyelesaikan masalah. Anak 

yang tidak akrab dengan ayahnya cenderung menyelesaikan masalah dengan 

pendekatan “flight” alias kabur. Bukan “fight” atau menyelesaikan. Kenapa 

demikian? Sebab selama bertahun-tahun anak lebih banyak diasuh oleh ibunya 

yang lebih banyak memberikan rasa nyaman. Perasaan anak menjadi amat 

dominan. Sehingga kekalutan ketika menghadapi masalah diselesaikan dengan 

„melarikan diri‟ demi rasa nyaman emosi. Seolah-olah semua selesai. Padahal 

segudang masalah siap menanti.  

3. Kesulitan menetapkan identitas seksual 

Bagi anak perempuan yang tidak akrab dengan ayahnya, maka naluri 

untuk menjaga rumahnya muncul. Ia merasa fisiknya sudah sama dengan ibunya. 

Karena itu jiwanya tergiring untuk mengambil peran ayah yang hilang yakni 

sebagai ‟prajurit rumah‟. Jadilah ia cenderung tomboi atau hyper maskulin. Situasi 

yang berbeda justru dialami jika anak tersebut seorang lelaki. Kesadaran bahwa 

memiliki fisik yang berbeda dari ibunya membuat ia cenderung memiripkan jiwa 

dan sifat sang ibu. Jadilah anak lelaki tersebut hyper feminim.  
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4.  Kurang bisa mengambil keputusan 

Dampak paling fatal bagi seorang anak yang tiada ayah adalah sifat ragu-

ragu dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan jiwa sang anak yang 

cenderung emosional dan kurang rasional. Keputusan yang diambil lebih kepada 

pertimbangan emosional. Khawatir terhadap risiko yang muncul. Anak peragu ini, 

akhirnya pasrah kepada pertimbangan orang lain terlebih orang yang dominan. Ia 

menjadi anak pengekor. Ikut apa kata orang. Tidak punya identitas diri dan mudah 

sekali dipengaruhi orang lain. Tidak bisa berkata „tidak‟ sekalipun ia tahu itu 

buruk. Itulah kenapa anak-anak yang menjadi korban narkoba dan sejenisnya, 

bermula dari ketidakmampuan menolak akibat tidak punya sifat tegas. Lagi-lagi 

karena ayah tak pernah menyapa jiwa mereka. 

Hasil penelitian menunjukkan secara umum peran pengasuhan ayah berada 

pada kriteria tinggi dan kemandirian anak pada kriteria sedang dan tinggi. Untuk 

peraa pengasuhan ayah subjek dengan kategori tinggi sebanyak 38 subjek (100%). 

Hal ini menunjukkan semua subjek yang mengisi angket penelitian memiliki 

peran pengasuhan yang tinggi dalam mengasuh anak. Sedangkan untuk 

kemandirian anak usia dini kelompok kriteria sedang lebih dominan dimana ada 

26 orang ayah yang tingkat kemandirian anaknya pada kriteria sedang 68,4% dan 

ada 12 orang subjek yang tingkat kemandirian anaknya pada kriteria tinggi 31,6%. 
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Hal ini menujukkan jika kemandirian anak usia dini cukup baik dengan adanya 

peran pengasuhan ayah.47 

Kemandirian anak usia 5-6 tahun di TPST Sumur Batu, Bantar Gebang, 

Bekasi menunjukkan kemandiriannya dalam pola yang berbeda-beda setiap 

harinya. Anak menunjukkan kemandiriannya ketika di rumah. Mereka tidak 

pernah meminta orang tua atau orang disekitar untuk membantunya. Anak 

menunjukkan inisatifnya ketika berkaitan dengan keinginan dan kemauan untuk 

menyelesaikan masalahnya tanpa harus disuruh terlebih dahulu dan tidak 

bergantung dengan orang tua. Inisiatif juga ditunjukkan ketika anak ingin 

membantu orang tuanya ketika di rumah dan hal tersebut berdasarkan atas 

kemauan dan keinginan anak membantu orang tuanya. Keragaman lain dari 

kemandirian yang ditemukan yaitu tanggung jawab. Keragaman lain dari 

kemandirian adalah kemampuan bersosialisasi. Anak menunjukkan dirinya mudah 

beradaptasi, mudah menyesuaikan diri dengan teman-teman dan orang lain yang 

baru ditemuinya. Hal ini menjadikan anak tidak malu untuk selalu mengajak 

teman-teman dan peneliti untuk bermain bersama dengan dirinya. Keragaman lain 

dari kemandirian adalah pengendalian emosi Pengendalian emosi berkaitan dan 

ditunjukkan ketika anak ingin melakukan sesuatu dan anak melakukan dengan 

caranya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang tuanya. Ketika melakukan 

dengan caranya sendiri, anak tetap berhati-hati melakukannya. Penelitian ini  
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Vol 06. No. 02) 2021 h.73 

 



49 
 

 
 

menunjukkan bahwa kemandirian pada anak usia 5-6 tahun , di komunitas 

lingkungan pemulung dibentuk oleh peran dan sikap orang tua serta peran 

lingkungan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa anak yang mandiri tidak 

terbentuk dengan sendirinya. Orang tua perlu membekali anak sejak dini untuk 

biasa melakukan kegiatannya sendiri tanpa harus mengandalkan orang tua atau 

orang lain.48 

Penelitian Riski Septifani tentang anak pada keluarga nelayan,  diketahui 

bahwa peran ibu dalam pembentukan kemandirian anak keluarga nelayan di awali 

dengan proses pembentukan kemandirian anak yaitu melalui tahapan pertama 

pemahaman ibu tentang kemandirian; selanjutnya tahap persiapan anak di lihat 

dari aspek umur, kematangan anak, serta masa penyapihan; tahap terakhir proses 

kedua di atas akan diikut dengan bentuk kemandirian anak.49 

Adapun proses tersebut, pertama pemahaman tentang kemandirian anak 

merupakan sikap bebas tanpa melarang anak untuk melakukan hal-hal sendiri 

sehingga tidak tergantung dan terkekang oleh lingkungan terutama orang tua atau 

teman serta selama kegiatan tersebut positif atau baik. Kedua, tahap persiapan 

awal pembentukan di lihat dari aspek umur, kematangan anak, serta masa 

penyapihan. Dari hasil penelitian keseluruhan keluarga nelayan mulai membentuk 

dari umur sebelum satu tahun hingga umur dua tahun artinya mereka telah 

mempersiakan dari awal perkembangan anak. Kematangan anak dilihat dari 
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kesiapan anak dalam berkomunikasi serta psikomotorik anak. Selanjutnya adalah 

masa penyapihan, masa penyapihan Karena menurut ibu, semakin cepat anak 

melakukan penyapihan maka semakin mudah untuk membuat nyaman diri dan 

tidak tergantung dengan ibu. Ketiga, bentuk kemandirian anak pada masing-

masing keluarga berbeda-beda antara keluarga anak buah kapal maupun keluarga 

juru mudi. Karena mereka memiliki kemandirian yang berbeda. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pada anak dari anak buah kapal 

(ABK) lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemandirian anak juru mudi.50 

Penelitian Ulfa Naili Zakiyah tentang Peran Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Kemandirian Belajar Anak Usia Dini Di Ra Sunan Giri Lembah 

Dolopo. Dalam penelitian ini di teliti 3 aspek peran orang tua dalam melatih 

kemandirian anak yaitu peran orang tua dalam melatih,  peran orang tua dalam 

membiasakan dan peran orang tua dalam mengontrol.51 

Dengan apa yang sudah peneliti dapatkan dengan wawancara mendalam, 

bahwa gerakan orang tua dapat membantu anak untuk menumbuhkan kemandirian 

belajar anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab untuk mendidik anaknya 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Orang tua sebagai pelatih anak dan 

menjadi contoh bagi anaknya dirumah, dalam melatih anak memerlukan 

kesabaran yang sangat besar agar apa yang diinginkan orang tua tercapai.  

                                                           
50

Riski Septifani. Peran Ibu Dalam Pembentukan Kemandirian Anak 

Keluarga Nelayan. (Naskah Publikasi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2015) 

 
51

Ulfa Naili Zakiyah. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Anak 

Usia Dini Di Ra Sunan Giri Lembah Dolopo Madiun. (Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, Madiun 

2020) 



51 
 

 
 

Hal ini dapat terlihat pada hasil observasi langsung di RA Sunan Giri 

bahwa anak dari ibu Aisyah yang bernama Ihsan. Dia sudah berani ke kamar 

mandi sendiri tanpa minta tolong kepada gurunya berani membersihkan tubuhnya 

setelah buang air kecil atau buang air besar dan bertanggung jawab membersihkan 

kamar mandi setelah dia pakai. Berbeda dengan ibu Nurul bahwa anaknya sudah 

mampu mandi sediri tetapi tergantung dengan suasana hatinya, pemberian hadiah 

juga bias diupayakan sebagai salah satu cara agar anak bisa mandiri. Peneliti 

mengamati di RA Sunan Giri bahwa  anak ini mampu ke kamar mandi sendiri dan 

tidak pernah meminta bantuan kepada gurunya maupun temanya dan kemandirian 

belajar ini disekolahan berbeda dengan dilingkungan rumahnya. Peneliti sangat 

mengetahui karakter anak dari ibu Nurul bahwa dia merupakan anak yang sangat 

keras kepala, emosinya tidak bias terkontrol, manja, dan jika ada kemauan harus 

dituruti oleh ibunya. 

Dari penelitian tersebut terlihat jelas peran orang tua yang harus ekstra 

melatih anak dengan penuh kesabaran agar dapat membentuk sikap mandiri anak 

sejak dini. Selain melatih anak orang tua juga berperan dalam membisakan anak 

untuk mandiri. Dari hasil wawancara yng peneliti lakukan ibu Aisyah 

membiaskan anaknya bedoa sebelum beraktivitas, selalu memotivasi anaknya 

dengan hal yang posotif. Kebiasaan membacakan dongen untuk anak 

jugatermasuk hal yang patut dicontoh selian anak agar cepat tidur anak juga anak 

mendengarkan dan berfikir tentang apa yang sudah dibacakan orang tuanya, 

sebelum tidur anak sudah terbiasa berdoa. Hasil wawancara ibu Rizka 

menyampaikan jangan hanya menyuruh anak untuk melakukan sesuatu tetapi beri 
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contoh kepada anak pasti anak akan menirukan seperti yang ibunya lakukan. Jika 

kita hanya menyuruhnya anak akan merasa bahwa ibunya hanya bisa menyuruh 

saja. Dalam satu keluarga harus kompak dalam mendidik anak. bahkan jika anak 

sudah mandiri bisa berdoa sendiri tanpa disuruh dia akan mngingatkan jika ibunya 

lupa tidak berdoa. 

Selain melatih dan membiasakan, Peran orang tua berikutnya adalah  

mengontrol kegiatan anak yang berkaitan dengan sikap kemandirian anak. Dari 

hasilwawancara dengan ibu Aisyah, ia menyampaikan bahwa pada zaman yang 

semakin maju, orang tua harus dapat mengendalikan dan mengontrol penggunaan 

hp atau gadget pada anak. Anak yang penurut akan mudah diatur oleh ibunya. 

Dari hasil wawancara ibu Rizka, ian menyampaikan keluarga harus sportif 

mendidik anak kompak dalam segala hal jika memang menginginkan anak sesuai 

dengan harapannya maka orang tua juga harus berkorban agar tujuan itu 

tercapai. Maksimal anak memegang hape sehati Cuma 2 jam dan tidak bisa 

disalahkan jika anak memegang lebih dari 2 jam. Jika kita menjadi contoh 

yang baik untuk anak maka anak akan menirukan apa yang kita lakukan.  

Bentuk-bentuk bimbingan orang tua, antara lain:52 

1. Memberikan pilihan 

Kemandirian adalah kemampuan menentukan pilihan dan menerima 

konsekuensinya dengan pilihannya. Kemampuan itu tumbuh secara optimal maka 

orang tua harus memberikan alternatif atau pilihan kepada anak. Misalnya, dengan 
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menyediakan anak mainan atau belajar lebih dari satu jenis, buku dan alat tulis 

lainnya, dan bertanya pada anak alat mana yang disukai sehingga anak dapat 

menentukan pilihannya 

2. Pujian yang tulus 

Berikan pujian dan penghargaan kepada anak saat anak mendpatkan sebuah 

keberhasilan atau prestasi saat melakukan sesuatu, demikian juga saat anak gagal 

saat melakukan sesuatu. Hal ini dapat membantu menumbuhkan kemandirian 

pada anak. 

3. Dukungan 

Dalam menumbuhkan kemandirian anak dukungan orang tua dangat diperlukan 

karena anak merasa dihargai ketika anak melakukan sesuatu dengan mandiri. 

4. Komunikasi dengan baik 

Komunikasi yang baik menunjukkan secara konkret kepada anak dan peduli 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Selalu berinteraksi kepada anak 

dimana pun. 

5. Memberikan keteladanan  

Keteladan yang diberikan oleh orang tua dalam upaya menumbuhkan kemandirian 

anak, dengan menunjukkan sikap, ucapan, maupun perilaku baik yang ditiru oleh 

anak. 
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6. Pemecah masalah  

Kendala yang dihadapi anak sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, 

kendala sulit bermain, bergaul, dan belajar. Maka orang tua harus membantu anak 

dalam pemecahan masalah ini agar bertambah kemampuan dan bertanggung 

jawab atas dirinya. 

7. Pemahaman terhadap anak 

Orang tua memiliki peranan dalam keluarga, sebagai panutan anak-anaknya. Oleh 

karena itu, orang tua harus memahami karakter, kebiasaan, dan kesenangan anak. 

8. Pembiasaan 

Orang tua harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga dan 

anaknya, seperti melatih anak dalam melakukan sesuatu dengan mandiri tanpa 

harus dibantu terus-menerus, melibatkan anak dalam mengambil keputusan 

sehingga anak merasa dihargai, dan memiliki tanggung jawab. 

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. 

Peran orang tua bagi pendidikan anak, antara lain adalah: (1) guru pertama dan 

utama bagi anak, (2) anak belajar kehidupan dan belajar mengembangkan seluruh 

aspek pribadinya, (3) pelindung utama bagi anak, (4) sumber kehidupan bagi 

anak, (5) tempat bergantung anak, dan (6) sumber kebahagiaan anak.
53
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Ada beberapa cara untuk melatih kemandirian anak dengan menjalin 

kedekatan sosial emosional pada anak menurut Kanisius yaitu: 54 

1. Mengajak dan menyemangati anak untuk melakukan hal sesuai dengan 

kebutuhannya sendiri seperti memakai dan melepas sepatu sendiri, memakai 

dan melepas baju sendiri, makan sendiri dan lain sebagainya. Anak perlu 

diberikan motivasi dan semangat bahwa mereka dapat melakukannya. 

Apabila anak gagal dalam melakukan hal tersebut, orang tua perlu 

memberikan motivasi yang positif terhadap anak bahwa pasti akan berhasil 

jika kamu mau belajar dan terus berlatih. 

2. Melatih anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan keperluannya sendiri 

yang dapat dilakukan dengan bermain atau melakukannya dengan kegiatan 

yang disukai oleh anak. Orang tua dapat menciptakan suasana dan membuat 

aktivitas yang menyenangkan bagi anak, dengan memberikan kebebasan anak 

untuk mengeksplor dunia disekitarnya, melakukan kegiatan yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas anak, dan orang tua dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan anak tersebut. 

3. Memberikan pujian kepada anak apabila anak dapat melakukan sesuatu. Hal 

ini sangatlah penting, agar dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak 

untuk melakukan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keperluannya sendiri. 
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Menurut Tassoni dalam Rika Sa‟diyah banyak hal yang dapat dilakukan 

sepanjang hariuntuk mendorong anak bertindak mandiri. Namun hal ini bukan 

berarti meninggalkan anak untuk melakukannya sendiri. Beberapa hal yang dapat 

menolong anak menjadi mandiri melalui kegiatan bermain diantaranya;(1) 

Mendorong anak membereskan mainannya sendiri, (2) Mendorong anak untuk 

memilih mainannya sendiri, (3) Mengijinkan anak berlatih mengenakan pakaian 

dengan menyediakan baju-baju yang menarik bagianak untuk dipakaikan, (4) 

Mendorong anak untuk membersihkan meja bila kotor, (5) Memuji anak jika 

mereka sudah mencoba untuk menjadi mandiri.55 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Syuraini 

menunjukkan bahwa kemandirian anak akan meningkat dengan adanya dukungan 

dari orang tua. Adapun bentuk dukungan yang diberikan yaitu kenyamanan, 

perhatian serta suatu penghargaan pada anak. Bentuk kenyamanan yang diberikan 

pada anak usia dini yaitu selalu bercerita dongeng sebelum tidur. Selain itu bentuk 

kenyamanan lain yang diberikan adalah kasih sayang orang tua baik itu berupa 

ciuman atau menemani anak bermain. Bentuk dukungan perhatian yang diberikan 

pada anak dapat berupa memberi kesempatan untuk melakukan kegiata-kegiatan 

di rumah memilih pakaiajn sendiri, menggosok gigi sendiri, ke toilet sendiri. 

Bentuk dukungan dari orang tua selanjutnya yaitu memberikan penghargaan atau 

pujian pada anak setelah melakukan kegiatan atau aktivitas sendiri. Misalnya 

orang tua mengucapkan “bagus” ketika bermain tanpa di temani atau 
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mengucapkan kata „pintar‟ jika anak dapat mengambil makanan atau 

membereskan makanan sendiri.56 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Bagan  peran orang tua terhadap kemandirian anak 

Memiliki seorang anak adalah anugrah yang tak ternilai harganya. Oleh 

karena itu orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membibing 

anak hingga dewasa dan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. 

Dalam mendidik anak orang tua harus sabar. Orang tua harus dapat menjadi guru 

dirumah dan melakukan segala hal yang diperlukan untuk perkembangan 

pendidikan anak khususnya kemandirian anak. Mulai dari proses melatih, 

melakukan pembiasaan, mengontrol, memberikan pujian dan dukungan hingga 

menjadikan dirinya sebagai contoh atau teladan yang baik bagi anaknya.  

Menurut Iskaradah (2009) dalam Mukti Amini, orang tua juga berperan 

dalam pengembangan anak yang meliputi: (1) memelihara kesehatan fisik dan 

mental anak, (2) meletakkan dasar kepribadian yang baik, (3) membimbing dan 

memotivasi anak untuk mengembangkan diri, (4) memberikan fasilitas yang 
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memadai bagi pengembangan diri anak, dan (5) menciptakan suasana yang aman, 

nyaman dan kondusif bagi pengembangan anak. Berdasarkan pendapat Iskaradah 

tersebut terlihat bahwa peran orang tua sangat fundamental, tidak hanya dalam 

pendidikan tetapi juga pertumbuhandan perkembangan anak. 

Menunmbuhkan sikap mandiri pada anak membutuhkan proses yang tidak 

sebentar dan semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kesabaran orang 

tua dalam membentuk sikap mandiri dalam diri anak. Bahkan beberapa orang tua 

menemukan tantangan dan hambatan  dalam proses ini. Proses menumbuhkan 

sikap mandiri pada anak sejatinya dimulai dari diri orang tua dengan memberikan 

kepercayaan pada anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri, memberikan contoh 

(role mode) yang baik bagi anak dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Peran orang tua dalam pendidikan anak sebaiknya menjadi urutan  pertama 

mendahului peran guru dan lingkungannya karena orang tua yang sangat 

mengertikeadaan anak-anaknya. Orang tua juga yang pertama kali melihat 

perkembangan dan perubahan karakter anak- anaknya. 

Keterlibatan orang tua dalam menumbuhkan sikap mandiri anak, akan 

memberikan dampak yang besar bagi perkembangan kemandirian anak. 

Pendidikan anak jangan hanya dilimpahkan dalam lembaga formal saja, dalam hal 

ini lembaga pendidikan anak usia diniatau Taman Kanak-kanak. Harus ada kerja 

sama dan sinergitas antar orang tua dan guru PAUD dalam mengembangkan sikap 

mandiri anak.  
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Peran orang tua menurut Sidharto,antara lain:57 

1. Peran sebagai fasilitator  

Orang tua bertanggung jawab menyediakan diri untuk terlibat dalam 

membantu belajar anak di rumah, mengembangkan keterampilan belajar yang 

baik, memajukan pendidikan dalam keluarga dan menyediakan sarana alat 

belajar seperti tempat belajar, penerangan yang cukup, buku-buku pelajaran 

dan alat-alat tulis. 

2. Peran sebagai motivator 

Orang tua akan memberikan motivsi kepada anak dengan cara meningkatkan 

motivasi dalam mengerjakan tugas rumah, mempersiapkan anak untuk 

menghadapi ulangan, mengendalikan stress yang berkaitan dengan sekolah, 

mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah dan memberi 

penghargaan terhadap prestasi belajar anak dengan memberi hadiah maupun 

kata-kata pujian. 

3. Peran sebagai pembimbing atau pengajar 

Orang tua akan memberikan pertolongan kepada anak dengan siap membantu 

belajar melalui pemberian penjelasan pada bagian yang sulit dimengerti oleh 

anak, membantu anak mengatur waktu belajar, dan mengatasi masalah belajar 

dan tingkah laku anak yang kurang baik. Peran (role) merupakan dinamisasi 

dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga 

disebut status subjektif, kedua unsur ini saling terkait karena antara peran dan 

status tidak akan ada artinya kalau tidak dipergunakan. Apabila seseorang 
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melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka orang 

tersebut telah menjalankan suatu peranan. 

Bentuk peran orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak antara lain : 58 

1. Usia 0 – 1 tahun 

a. Memberi kesempatan anak bergerak bebas dan tidak selalu digendong 

dengan tetap memerhatikan keselamatan anak 

b. Menyediakan ruang untuk anak bergerak dengan bebas 

c. Menyediakan peralatan yang memudahkan anak untuk bisa melakukan 

sendiri 

d. Melatih anak untuk bisa makan dan minum sendiri 

e. Memberikan kesempatan memilih apa yang disukai anak selama tidak 

membahayakan, misalnya memilih makanan, minuman, mainan 

f. Memberikan pujian atas pilihan anak 

2. Usia 1 – 3 tahun 

a. Memberikan kesempatan anak untuk melakukan kegiatan merawat diri 

sendiri dengan pengawasan, misalnya mandi, menggosok gigi, memakai 

baju sendiri, mencuci tangan  

b. Menghormati dan memberikan kesempatan anak untuk menentukan 

pilihannya sendiri misalnya memilih baju, makanan dan mainan 

c. Membuat aturan bersama di rumah, seperti merapikan barang- barang 

setelah dipakai  
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 Anggiastri Hanantyasari Utami, dkk. Seri Pendidikan Orang Tua: Menumbuhkan 

Kemandirian pada Anak (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017) h.12 
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d. Memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dengan tetap diawasi 

e. Memberikan pujian atas usaha anak 

3. Usia 3 – 6 tahun 

a. Memberikan kesempatan anak untuk melakukan kegiatan merawat diri 

sendiri dengan pengawasan 

b. Menghormati dan memberikan kesempatan anak untuk menentukan 

pilihannya sendiri selama tidak membahayakan 

c. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk membantu 

orang tua 

d. Menjelaskan pentingnya aturan dan memotivasi anak untuk menyepakati 

aturan di luar rumah 

e. Memberikan pujian atas usaha anak 

B. Pola Asuh Orang tua dalam Menumbuhkan Sikap Kemandirian Anak 

Setiap keluarga mempunyai karakter dan cara menurus rumah tangga 

yang berda-beda sesuai dengan budaya, status ekonomi, tingkat pendidikan 

dan status sosial anggota keluarga. Kehidupan didalam keluarga akan 

berpengaruh pada pola pendidikan dan pengasuhan pada anak. Orang tua 

memiliki peranan yang penting didalam pengasuhan, perawatan, dan 

pendidikan bagi anak. Setiap keluarga mempunyai pola pengasuhan yang 

berbeda. Pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya didalam 

keluarga akan membentuk karakter anak-anak mereka. 

Ayah dan Ibu pada dasarnya memiliki masing-masing karakter dan 

keunikan yang berbeda dalam gaya pengasuhan anak. Perbedaan keunikan 
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tersebut dapat memberikan warna tersendiri bagi pembentukan karakter anak. 

Perbedaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa 

didapatkan oleh anak jika hanya diasuh oleh ibu saja. Dari Ayah anak akan 

banyak belajar mengenai kemandirian, kedisiplinan, kebijaksanaan, 

maskulinitas, keterampilan motorik, kinestetik, maupun kognitif1 . Untuk 

itulah kehadiran ayah menjadi penting dalam pengasuhan anak.59 

Kerja sama antara keluarga yaitu kedua orang tua dan anggota 

keluarga lainnya akan sangat mendukung kemajuan pendidikan anak. Dalam 

keluarga berbagai bentuk interaksi dengan anak, baik ucapan, sikap, dan 

perilaku Ayah dan ibu akan terekam oleh anak yang akan dijadikan acuan  

sikap dan perilaku anak. Pendidikan keluarga merupakan kunci 

keberhasilan dalam menciptakan dan menumbuhkan karakter mandiri anak. 

Santrock (2007) dan Gerungan (2010) membagi polaasuh orang tua ke 

dalam tiga jenis, yakni: pola asuh otoritarian (otoriter), pola asuh otoritative 

(demokratis), dan pola asuh permisif (laissez faire).60 

1. Pola Asuh Otoriter  

Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Pola asuh ini 

menitikberatkan orang tua sebagai pemegang kekuasaan penuh, misalnya 

dalam pergaulan maupun pemilihan sekolah. Pengawasan dilakukan dengan 
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 Faizal Ramadhan Syah Pusadan, dkk. “Ayahku, Dambaanku, Idolaku” Modul 

Pelibatan Pengasuhan Ayah ( Makassar: Penerbit Bakti, 2015) h. 15 
60

Kustiah Sunarty, Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak. (Penerbit Edukasi Mitra 

Grafika, 2015) 
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ketat dan bersifat membatasi, karena anak masih dianggap sebagai anak kecil. 

Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka 

orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak.  

2. Pola Asuh Demokratis.  

Pola asuh ini berorientasi pada tujuan dan cita-cita anak sehingga anak 

berkembang menurut keinginannya, Namun tetap ada bimbingan dan 

pengawasan yang dilakukan secara tegas tetapi tidak terlalu membatasi. Orang 

tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada 

rasioatau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis 

terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui 

kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada 

anak bersifat hangat. Pola asuh ini tetap menanamkan kendali yang tinggi 

pada anak namun disertai dengan sikap demokratis. Orang tua memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan memilih apa 

yang paling disukainya. Dengan kata lain memberikan kebebasan yang 

bertanggung jawab. 

3. Pola Asuh Permisif.  

Orang tua memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan 

aktivitasnya, tipe orang tua seperti ini memiliki control yang rendah terhadap 

anak dan jarang memberikan hukuman kepada anaknya. Pola asuh permisif 

pada umumnya tidak ada penjelasan  sedikitpun tentang tutntutan dan displin. 

Anak-anak dibiarkan mengatur tingkah laku sendiri dan membuat keputusan 
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sendiri. Orang tua serba membebaskan tanpa mengendalikan, Polaa suh seperti 

ini lemah dalam hal mendisiplinkan anak. 

Penelitian yang dilakukan Hj. Komala tentang mengenal dan 

mengembangkan kemandirian anak melalui pola asuh orang tua dan guru di 

Taman Kanak-Kanak menunjukkan kehadiran orang tua di sekolah meskipun 

tidak formal secara otomatis telah menjalin kontak dengan guru di lembaga 

PAUD. Kontak antara orang tua dan guru mengenai pola asuh anak di 

lembaga PAUD tersebut menjadi jembatan komunikasi dalam 

mengembangkan kemandirian anak yang akan bermanfaat bagi tumbuh 

kembang anak. Bahkan adanya komunikasi mengenai pola asuh anak di rumah 

antara orang tua dan guru di sekolah tersebut akan membuka kerja sama antara 

guru dan orang tua dalam mengembangkan kemandirian anak. Sehingga 

melalui pola asuh yang diterapkan: (1) dasar orang tua melakukan pola asuh 

demokrastis dalam mengembangkan kemandirian anak dipengaruhi oleh 

kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, peran sebagai 

pendidik, pengasuh, panutan dan sebagai teman bagi anak. (2) Penerapan pola 

asuh demokratis  yang dilakukan oleh orang tua dan guru yaitu dengan 

dilakukan kontrol atau pengawasan yang luwes terhadap anak dengan 

komunikasi yang terbuka dan interaktif. (3) Perkembangan kemandirian anak 

ditunjukan dengan anak yang sudah mampu mencapai indikator kemandirian 

sesuai dengan usianya, seperti mampu membersihkan dirinya sendiri, makan 

sendiri dan menalikan tali sepatu sendiri, dan lain sebagainnya (4) faktor 

pendukung dan penghambat kemandirian dengan pola asuh demokratis dalam 
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perkembangan anak diperoleh dari pola komunikasi dan interaksi yang 

dilakukan setiap hari serta pembiasan-pembiasaan yang dilakukan orang baik 

yang dilakukan oleh orang tua di rumah maupun guru disekolah. Hasil-hasil 

riset menunjukkan bahwa pencapaian kemandirian anak meningkat dengan 

adanya kerjasama program pola asuh antara orang tua dengan guru di sekolah 

terhadap anak secara demokratis sehingga keikutsertaan orang tua di dalam 

sekolah mengenal dan mengembangkan kemandirian anak.61 

Penelitian Ika Tri Wulandari tentang Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Mengembangkan Kemandirian Anak Kelompok B Di Ra Perwanida 

Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2018/2019 menunjukkan bahwa cara orang tua siswa kelompok B RA 

Perwanida Kadipaten dalam mengasuh anak berbeda-beda, orang tua siswa 

kelompok B RA Perwanida Kadipaten memberikan kebebasan kepada anak-

anaknya. Akan tetapi orang tua tetap memberikan kontrol dan pengawasan, 

dengan tujuan agar anak menjadi mandiri dan lebih baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua siswa kelompok B RA Perwanida 

Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yaitu pola asuh 

demokratis dan pola asuh otoriter.  yaitu:62 
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Hj. Komala, Mengenal Dan Mengembangkan kemandirian Anak Usia Dini Melalui 

Pola Asuh Orang Tua Dan Guru (makalah dalam Jurnal Tunas Siliwangi Vol.1 | No.1 | Oktober 

2015), h. 44 
62

Ika Tri Wulandari. Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak 

Kelompok B Di Ra Perwanida Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2018/2019.(Skripsi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2019), h. 66 - 72 
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1. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa informan SA, TS, dan AM mendidik dan 

menerapkan pola asuh kepada anaknya dengan tipe pola asuh 

demokratis,yaitu dengan memberi kebebasan pada anak. Akan tetapi tetap 

mengontrol dan mengawasi anak. Jika anak tidak menuruti peraturan yang 

telah orang tua buat, SA, TS, dan AM tidak memarahi anak, dan memberi 

pengertian secara halus. 

2. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa informan Y orang tua dari siswa ZR dan TB orang 

tua dari siswa NNA mendidik dan menerapkan pola asuh kepada anaknya 

dengan tipe pola asuh otorier, yaitu dengan menuntut anaknya untuk 

menuruti semua peraturan yang telah dibuat maupun yang dikehendaki 

dari orang tua. Jika anak tidak menurutinya, Y orang tua dari siswa ZR dan 

TB orang tua dari siswa NNA memarahi anak, dan tidak memberi 

pengertian secara halus. 

3. Hasil observasi yang sudah dilakukan, peneliti mengamati bahwa 

kemandirian anak Kelompok B RA Perwanida Kadipaten, untuk sebagian 

besar sudah berkembang dengan baik. Hal tersebut dibuktikan, dari 18 

siswa kelompok B RA Perwanida Kadipaten, siswa yang sudah mandiri 

yaitu, siswa yang sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

tanpa bantuan dari orang lain berjumlah 15 anak. Sedangkan siswa yang 

belum mandiri yaitu, siswa yang belum mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru tanpa bantuan dari orang lain berjumlah 3 anak. 
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Penelitian Ummi Nurul Hikmah menunjukkan bahwa pola asuh orang 

tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian anak usia dini. 

Dilihat dari besarnya korelasi tersebut pengaruh pola asuh orang tua dengan 

kemandirian anak termasuk sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin demokratis pola asuh orang tua maka, semakin baik pula tingkat 

kemandirian anak usia dini. Jadi pola asuh orang tua merupakan salah satu 

faktor yang dapat membantu meningkatkan kemandirian anak.63   

Pola pengasuhan orang tua demokratis menurut Hasan (2009:26) pola 

pengasuhan yang demokratis dapat menumbuhkan penyesuaian pribadi dan 

sosialisasi anak menjadi baik, kemandirian dalam berfikir berinisiatif dalam 

tidakan yang sehat, positif dan penuh percaya diri, anak akan menjadi terbuka 

dan berperilaku aktif dan sopan. Tidak diragukan lagi bahwa sumbangan yang 

paling penting bagi penyesuaian kemandirian pribadi anak adalah pengasuhan 

dengan gaya pengasuhan yang demokratis, pengasuhan yang demokratis 

membuat anak menjadi lebih bisa mandiri serta melatih anak untuk belajar 

bertanggung jawab dan mandiri dengan segala sesuatu yang dipilih oleh anak. 

Selaras dengan penelitian Yayan Hidayanti tentang Peranan Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak DiKelompok B1 Raudhatul Athfal Al 

Ikhlas Palu menunjukkan bahwa hasil dari angket yang telah diisi oleh orang 

tua mengenai polaasuh di kelompok B1 Raudhatul Atfal Al-Ikhlas Palu, dapat 

diketahui dari jumlah 14 anak dalam penelitian ini, terdapat 11 anak (78,57%) 
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Ummi Nurul Hikmah . Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak 

Usia Dini Di Ra Perwanida 01 Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 (Naskah Publikasi Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012), h. 12 
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dengan pola asuh demokratis, 3 anak (21,42%) dengan pola asuh otoriter, dan 

tidak terdapat anak dalam pola asuh permisif. Pola asuh orang tua merupakan 

upaya orang tua dalam membimbing atau mendidik selama mengadakan 

pengasuhan antara orang tua dan anaknya didalam keluarga.64 

Pola asuh otoriter dapat dilihat pada Penelitian Rabiatul Adawiah yaitu 

salah seorang informan yang bernama Kayau berusia 55 tahun dan tidak 

pernah sekolah mengatakan kepada peneliti bahwa: “saya menyuruh saja 

anak-anak itu sekolah, tetapi karena kami mulai subuh bekerja ke kebun, maka 

tidak bisa mengawasi apakah anak-anak benar-benar sekolah atau tidak. Tetapi 

kelihatannya mereka memang sekolah saja‟. Pernyataan senada juga 

dikemukakan oleh salah seorang respoden lainnya yaitu Ilik menjelaskan 

kepada peneliti bahwa: “mengenai pendidikan anak aku menyerahkan saja 

dengan anak, dia hendak sekolah kupersilahkan, dia tidak mau sekolah tidak 

memaksa juga untuk sekolah. Tidak bisa juga kita memaksa sekolah jika dia 

tidak mau sekolah.
 
Informan   lain yaitu Mustika kepada peneliti mengatakan 

bahwa “ada juga orang tua yang mengharuskan anak-anaknya agar tetap 

sekolah.Tetapi biasanya orang tua yang seperti itu mereka sudah 

berpendidikan juga, seperti kepala desa anak beliau berpendidikan semuanya, 

karena beliau juga berpendidikan.” Informan lainnya yaitu Rusdi bahwa dia 

sebenarnya mempersilahakan kepada anak-naknya untuk melanjutkan sekolah. 

Dari tiga orang anaknya, salah seorang anaknya yaitu yang pertama 
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Yayan Hidayanti. Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak 

DiKelompok B1 Raudhatul Athfal Al Ikhlas Palu. http://jurnal.untad.ac.id>articlePDF PERANAN 

POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP.....;Jurnal UNTAD ( 10 Februari 2020) 
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melanjutkan sekolah sampai SMA, walaupun harus ke kabupaten lain yaitu ke 

kabupaten Hulu Sungai Tengah. Artinya dia membebaskan kepada anaknya 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 65 

Penelitian yang dilakukan oleh Iflah Laily Tsani  dari kuisioner yang 

diisi oleh orang tua anak pada taman kanak- kanak di Kecamatan Cileunyi 

adalah cenderung memiliki pola asuh orang tua yang demokratis yang 

menempati jumlah terbesar pada presentase hasil penelitian yaitu 88,1%, 

artinya orang tua anak pada taman kanak-kanak kelompok B di kecamatan 

Cileunyi pada umumnya memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menyampaikan dan mengungkapkan apa yang sedang dirasakan anak, serta 

adanya kontrol, arahan dan bimbingan dari orang tua terhadap anak dalam 

setiap aktivitas yang dilakukan anak sehingga perlakuan orang tua terhadap 

anak berada pada tahap kewajaran dan memegang norma-norma yang ada 

pada lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah, karena pada dasarnya ketika seseorang hidup pada 

lingkungan keluarga yang baik dan pola asuh orang tua yang baik maka anak 

tersebut akan mampu menyesuaikan diri dengan baik sebagaimana orang tua 

mendidiknya.66 
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Kewarganegaraan: Volume 7, Nomor 1, Mei 2017), h. 43 

66
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Orang tua seperti ini bersikap rasional dan selalu mendasari 

tindakannya pada pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak. Mereka tidak berharap lebih pada kemampuan yang 

dimiliki anak. Orang tua demokratis juga memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih. Mereka juga membebaskan anak dalam memutuskan suatu 

tindakan. Apabila hendak menasehati, orang tua demokratis selalu 

melakukannya dengan pendekatan yang hangat.67 

Pada penelitian yang dilakukan Ni Putu Ayu Ari Anggraini mayoritas 

anak pada usia 5-6 tahun di asuh oleh orang tuanya dengan pola asuh pola 

asuh permisif yakni dengan pesentase 61,30 %. Dengan pola asuh permisif 

tersebut mayoritas anak kurang mandiri (32, 25%) dan ada yang  tidak mandiri 

(16,12%), hanya 9,67 %  yang mandiri.  Anak yang mendapatkan pola asuh 

demokrasi 22,58 % mandiri dan hanya 6,45 % yang kurang mandiri sedangkan 

anak yang mendapatkan pola asuh otoriter 16,12 % anaknya kurang mandiri 

bahkan tidak mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang 

diasuh oleh orang  

tuanya dengan pola asuh demokratis anaknya lebih mandiri dibanding pola 

asuh permisif dan otoriter.68 

Penelitian Ipah  menunjukan bahwa: (1) dasar orang tua melakukan 

pola asuh demokrastis dalam mengembangkan kemandirian anak dipengaruhi 
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Kustiah Sunarty, Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak. ( Penerbit Edukasi 

Mitra Grafika, 2015) 
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Ni Putu Ayu Ari Anggraini. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian 
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oleh kesadaran dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, peran sebagai 

pendidik, pengasuh, panutan dan sebagai teman bagi anak. (2) Penerapan pola 

asuh demokratis yang dilakukan yaitu dengan dilakukan kontrol atau 

pengawasan yang luwes terhadap anak dengan komunikasi yang terbuka dan 

interaktif. (3) Perkembangan kemandirian anak ditunjukan dengan anak yang 

sudah mampu menacapai indikator kemandirian sesuai dengan usianya, seperti 

mampu membersihkan dirinya sendiri, makan sendiri dan menalikan tali 

sepatu sendiri, dan lain sebagainnya (4) faktor pendukung dan penghambat 

kemandirian dengan pola asuh demokratis dalam perkembangan anak 

diperoleh dari pola komunikasi dan interaksi yang dilakukan setiap hari serta 

pembiasan-pembiasaan yang dilakukan orang tua.69 

   

 

  

 

Pola asuh demokratis yang menggunakan arahan, bimbingan dan 

diskusi untuk membantu anak memahami  tindakan atau tingkah laku yang 

diharapkan anak memiliki kemampuan penyesuaian diri dan sosial yang baik, 

kemandirian berpikir dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan 

masalah, rasa percaya diri dan  terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. 
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Gambar 4.2. Jenis jenis Pola asuh orang tua 
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Pola asuh otoriter, orang tua akan  menerapkan aturan atau batasan 

mutlak harus ditaati oleh anak, disertai dengan sanksi atau hukuman jika anak 

melanggar aturan yang ada. Pada kondisi ini anaka akan merasa tidak 

bahagia, ketakutan, memiliki kemampuan komunikasi yang lemah, dan 

agresif, tidak percaya diri, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik agar 

diperhatikan. Selain itu anak dengan pola asuh otoriter dituntut untuk 

mengerjakan sesuatu secara sendirii dengan penuh tanggung jawab dan sesuai 

dengan aturan yang ada sehingga anak akan lebih mandiri. 

Pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan pada anak, tidak 

banyak menuntut dan mengontrol tingkah laku anak. sehingga anak tidak 

menuruti aturan, sulit mengendalikan emosi ketika berada di lingkungan luar, 

seslalu mendominasi, memiliki sifat egois dan terkadang jika keinginnya 

tidak terpenuhi mereka akan meminta bantuan orang lain.  

Banyak diantara keluarga,  orang tua kurang memahami dampak dari 

pola asuh yang diterapkan terhadap anak-anaknya. Setiap orang tua memiliki 

cara asuh yang berbeda-beda. Dalam proses pengasuhan anak, orang tua 

dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhanmya 

sendiri misalnya : ketika anak berusia satu tahun, anak mulai belajar untuk 

memegang sendok makan dan memasukan makanan kedalam mulutnya 

secara mandiri walaupun tetap didalam pengawasan orang tuanya. 

Proses menanamkan sikap kemandirian pada anak, orang tua juga 

memiliki cara yang berbeda-beda tergantung pola asuh yang lakukan. Ada 
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orang tua yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan 

kegiatan sehari-harinya secara mandiri, ini merupakan proses belajar bagi 

anak, tetapi ada pula orang tua yang memberikan bantuan kepada anaknya. 

Peran bimbingan keluarga bagi anak dalam usia anak-anak dan remaja 

sangat penting. Pola asuh diterapkan orang tua yang paling baik adalah 

bentuk pola asuh demokratis, karena didalamnya tercermin kewibawaan, 

kasih sayang, contoh keteladanan, penguatan dan ketegasan yang mendidik. 

Bahwa pola  asuh demokratis adalah gaya yang ditunjukkan orang tua dalam 

mendidik atau mengasuh anaknya yang tercermin dalam kelima alat 

pendidikan, yaitu diharapkan memberikan bimbingan dan pendidikan yang 

terarah dengan penuh kewibawaan, kasih sayang, contoh keteladanan, 

penguatan, dan ketegasan yang mendidik, serta menciptakan suasana yang 

kondusif, sehingga anak merasakan kehangatan kasih, kedamaian dan 

mendapatkan kesan yang baik untuk membentuk konsep dirinya yang positif 

dan menjadi pribadi yang dewasa.70 

C. Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian pada Anak 

Sikap mandiri bukan merupakan sikap yang tiba tiba ada pada diri 

anak atau suatu kemampuan yang langsung dapat dilakukan oleh anak sejak 

lahir. Mandiri atau kemandirian diperoleh anak melalui latihan, bimbingan 

dan ajaran oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang berinteraksi 
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dengan anak. Namun dalam perkembangan kemandirian anak ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi hal tersebut.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian anak prasekolah 

menurut Soejtiningsih terbagi menjadi dua faktor, yaitu:71 

a. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri yang 

meliputi emosi dan intelektual.  

1) Faktor emosi yang ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol 

emosi dan tidak terganggunya kebutuhan emosi anak. 

2) Faktor intelektual yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi anak.  

b. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang atau ada dari luar anak itu sendiri 

yang meliputi lingkungan, karakteristik sosial, stimulasi, pola asuh yang 

dipengaruhi oleh komunikasi yang dibangun dalam keluarga, kualitas 

informasi anak dan orang tua yang dipengaruhi pendidikan orangtua dan 

status pekerjaan  

1) Lingkungan merupakan faktor yang menentukan tercapai atau 

tidaknya kemandirian anak usia prasekolah. Pada usia ini anak 

membutuhkan kebebasan untuk bergerak kesana kemari dan 

mempelajari lingkungan.  
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2) Karakteristik sosial dapat mempengaruhi kemandirian anak, 

misalnya tingkat kemandirian anak dari keluarga miskin berbeda 

dengan anak-anak dari keluarga kaya.  

3) Stimulus. Anak yang mendapat stimulus yang terarah dan teratur 

akan lebih cepat mandiri dibandingkan dengan anak yang kurang 

mendapat stimulasi.  

4) Pola asuh, anak dapat mandiri dengan diberi kesempatan, 

dukungan dan peran orangtua sebagai pengasuh.   

5) Cinta dan kasih sayang kepada anak hendaknya diberikan 

sewajarnya karena jika diberikan berlebihan, anak menjadi kurang 

mandiri. Hal ini dapat diatasi bila interaksi dua arah antara 

orangtua dan anak berjalan lancar dan baik.  

6) Kualitas informasi anak dan orangtua yang dipengaruhi 

pendidikan orangtua, dengan pendidikan yang baik, informasi 

dapat diberikan pada anak karena orangtua dapat menerima 

informasi dari luar terutama cara meningkatkan kemandirian anak.  

7) Status pekerjaan ibu, apabila ibu bekerja di luar rumah untuk 

mencari nafkah maka ibu tidak bisa memantau kemandirian anak 

sesuai perkembangan usianya. 
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Menurut Santrock faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 

dan membentuk kemandirian adalah:  

1. Lingkungan. Lingkungan keluarga (internal) dan masyarakat (eksternal) 

akan membentuk kepribadian seseorang termasuk kemandirian  

2. Pola Asuh. Peran dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam 

penanaman nilai-nilai kemandirian seorang anak  

3. Pendidikan. Pendidikan memiliki sumbangan yang berarti dalam 

perkembangan terbentuknya kemandirian pada diri seseorang yakni  

a. Interaksi social. Interaksi sosial melatih anak menyesuaikan diri dan 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sehingga diharapkan anak 

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi  

b. Intelegensi. Intelegensi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap 

proses penentuan sikap, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah serta 

penyesuaian diri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Rizkyani, dkk. Tentang 

Kemandirian Anak Usia Dini menurut Pandangan Guru dan Orang tua. Hasil 

penelitianya menujukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian 

pada anak diantaranya adalah oang tua, pendidik di sekolah juga lingkungan 

yang dihadapi anak. Menurut Medhus (2005) orang tua banyak yang tidak 

menyadari potensi yang dimiliki anak sehingga menjadikan pemikiran orang 

tua ingin melihat anaknya sukses membuat para orang tua memberikan peran 

ikut campur dalam pengambilan keputusan, seharusnya anak dibiarkan dan 

dipercaya untuk memilih pilihannya dengan penjelasan konsekuensi yang 
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akan diterima anak. sementara itu kemandirian sangat dipengaruhi oleh 

kepercayaan diri, yang mana jika anak merasa aman dan sudah percaya diri 

dia akan lebih mampu mengelolah stres dan banyak hal yang dapat anak 

capai.72 

Hasil dari temuan Fatimah Rezkyani, menunjukkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya kemandirian pada anak dilihat dari pandangan 

orang tua dan guru. Dari hasil wawancara ditemukan empat inti utama yang 

dapat menjelaskan bagaimana pembentukan kemandirian anak dilingkungan 

rumah dan lingkungan sekolah. Inti utama yang ditemukan dari hasil 

wawancara adalah strategi orang tua dalam membentuk kemandirian anak, 

faktor pendorong kemandirian anak dan faktor penghambat kemandirian 

anak.  menurut Setyowati (2005) menjelaskan bahwa pola komunikasi 

keluarga yang diterapkan akan menentukan pembentukan dan perkembangan 

emosi dan karakter anak. komunikasi yang baik pun bukan hanya terjadi pada 

orang tua dana anak selaku pemberi strategi dan penerima strategi tetapi 

komunikasi antara ayah dan ibu  pula sangat berpengaruh pada pembentukan 

kemandirian anak. kekompakan antara ayah dan ibu menjadi salah satu 

strategi yang baik untuk membentuk kemandirian anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Yuliani,  tentang Penanaman 

Nilai Kemandirian Pada Anak Usia Dini (Studi Pada Keluarga Di Rw 05 

Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Beber Cirebon) ini juga meniliti 
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hambatan-hambatan yang dihadapi orang tua dalam menanamkan 

kemandirian pada anak. Pada keluarga 1 responden menjawab, bahwa 

hambatan yang dialami adalah : faktor internal yaitu ketika harus mengalami 

kebingungan karena perbedaan pola pikir antara orang tua si anak dengan 

nenek sehingga si anak pun mengalami dilematis itu juga karena harus 

menuruti peraturan siapa, kemudian hambatan ketika anak tidak mau 

menuruti perkataan orang tua atu bersikap manja, dan hal tersebut sulit untuk 

diatasi. Sedangkan faktor eksternal dari hambatan yang dialami keluraga 1 

adalah ketika anaknya mulai bergaul dengan teman sebaya atau bertemu 

dengan orang lain, kekhawatirannya yaitu pengaruh-pengaruh yang tidak baik 

bagi anaknnya yang tidak patut untuk ditiru, tetapi seorang anak yang masih 

dalam keadaan yang labil, maka anak akan cederung mengikuti apa yang 

dilakukan temannya atau orang lain yang bertemu dengannya kemudian 

terjadi komunikasi, kemudian si anak mencerna apa yang dia dengar dan dia 

lihat. Keluarga 2 (K2) hambatan yang dihadapi adalah  keterbatasan ilmu dan 

pengetahuan karena menurut mereka ilmu pengetahuan sangatlah luas, dan 

faktor lingkungan yang kurang mendukung terjadinya pendidikan yang baik 

(sosialisasi dengan masyarakat sekitar). Oleh sebab itu keluarga 2 (K2) 

berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak, bahwa apa saja 

kehendaknya itu akan berakibat lebih buruk. Mislanya, anak akan selalu 

membantah atau tidak menurut pada orang tuanya. Pada  K3 hambatan 

internal diantaranya yaitu: sifat dan karakter anak pertama berbeda dalam 

pemahaman, kesepakatan orang tua dalam menerapkan pendidikan tersebut 
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cukup sulit untuk diterima oleh anak, kemudian tontonan media televisi tidak 

semuanya menunjang dan keterbatasan waktu anak menonton. Hambatan 

eksternal seperti, pergaulan, moral, dan perilaku, dominasi dan doktrin, 

lingkungan yang tidak kondusif, seringkali menjadi faktor yang lebih 

dikhawatirkan karena pengaruhnya lebih besar dan kuat bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak-anaknya mereka kelak. Pada  K4 faktor yang 

menghambat penanaman kemandirian yaitu,  anak kadang-kadang tidak 

menurut (sulit memahami) apa yang dikatakan oleh orang tua dan sikap 

manja sehingga anak cenderung tidak patuh. Karena seperti kemanjaan 

seorang anak tidak dapat dihindari pada saat anak dekat dengan orang tuanya, 

apalagi kemanjaan tersebut diikuti dengan sikap tidak patuh terhadap apa 

yang sudah disepakati sebelumnya mengenai aturanaturan yang telah 

didiskusikan bersama. Faktor eksternal yang dialami oleh K4, ketika anak 

bersama teman-temannya yang sesama manja, anak senantiasa meniru apa 

yang dilakukan oleh teman- temannya. Hal tersebut yang paling sulit untuk 

dijelaskan pada anak, karena perbedaan cara mendidik adalah hal yang paling 

prinsip. Sehingga terjadi ketidak seimbang antara kemauan orang tua dan 

anak. Keluarag 5 pun mengalami beberapa hambatan, yang cukup membuat 

mereka khawatir akan perkembangan anak mereka. Diantaranya yaitu dari 

faktor internal: anak kadang malas untuk diajari ketika keadaan pikiran atau 

hatinya sedang kalut, dan juga bersikap manja kepda orang tuanya. Sehingga 

cukup sulit untuk diberikan pengarahan agar anak menurut yang dikatakan 

orang tuanya. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu keadaan lingkungan 
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yang kurang mendukung, yang menjadi pengaruh besar pada perkembangan 

anak. karena tidak sedikit anak yang berprilaku sangat bertentangan dengan 

cara mendidik K5, jadi anak cenderung mengikuti apa yang dilakukan bahkan 

mengikuti perkataan temannya walaupun anak tidak tahu apakah itu baik atau 

buruk. 73 

Ibu dalam menjalankan perannya tentu tidak berjalan mulus, ada faktor 

pendukung maupun penghambat di dalamnya. Adapun faktor pendukung dan 

penghambat peran ibu dalam pembentukan kemandirian anak keluarga 

nelayan yaitu dari dalam ibu sendiri berupa emosi, sedangkan dari luar yaitu 

atmosfir keluarga, ekonomi, anak, lingkungan anak (teman), serta masa 

penyapihan. Perbedaan yang muncul antar ibu anak buah kapal dan ibu juru 

mudi terletak pada ekonomi serta masa penyapihan. Pada ibu anak buah kapal 

(ABK) mengalami hambatan pada ekonomi yaitukesulitan dalam pemenuhan 

fasilitas rumah. Sedangkan pada ibu yaitu perilaku manja anak pada masa 

penyapihan.74 

Pada penilitian yang dilakukan oleh Mili Asmanita di Desa Tanjung 

Berugo, ada beberapa kendala yang dihadapi orang tua dalam membentuk 
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kemandirian anak di RT 06 Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah 

Masurai Kabupaten Merangin, yaitu:75 

1.  Lingkungan dan Pengaruh Media Massa  

Faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi kepribadian anak, 

karena anak disamping dia di lingkungan keluarga, orang tua juga tidak bisa 

sepenuhnya dan tidak bisa mengelak bahwa anak juga lebih banyak 

menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, dan pengaruh media 

televisi, handphone, internet, juga merupakan salah satu kendala yang 

dihadapi oleh orang tua dalam meningkatkan kemandirian pada anak di desa 

Tanjung Berugo 

2. Asal pendidikan orang tua 

Asal pendidikan orang tua merupakan hal yang penting di dalam 

mendidik anak, merupakan suatu faktor yang dominan dalam mempengaruhi 

pendidikan anak karena orang tua adalah lingkungan pertama anak menerima 

pendidikan, apalagi pendidikan agama. Asal pendidikan orang tua banyak 

mempengaruhi cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya, karena orang 

tua yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dengan orang tua yang tamat 

Perguruan Tinggi atau dengan orang tua yang hanya mengenyam pendidikan, 

tentu berbeda-beda dalam mendidik anaknya. 
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3. Anak yang Malas 

Satu lagi kendala yang dihadapi orang tua, yakni faktor dari anakitu 

sendiri yaitu karena malas untuk melaksanakan secara mandiri. Hal inibisa 

jadi karena anak tersebut bisa jadi karena terlalu dimanjakan olehvsalah satu 

orang tuanya, atau dia juga melihat orang-orang sekitarnya atau teman-teman 

sepermainannya. 

Menurut Dwiasmira (2011:4) menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya kemandirian terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 

intern adalah anak itu sendiri yang artinya adanya kemauan dalam diri anak 

untuk melakukan kegiatan berdasarkan keinginan dan inisiatif sendiri. 

Selanjutnya faktor ekstern adalah lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah.76 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri anak itu 

sendiri, meliputi emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi dan intelektual, 

yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Faktor 

nternal ini terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi fisiologi dan kondisi 

psikologi.77 
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Selain faktor internal yang dipaparkan diatas kemandirian anak juga 

dipengaruhi oleh jenis kelamin anak. Anak laki-laki lebih cendrung mandiri 

dari pada anak laki-laki, sebab anak peremuan kadang lebih dimanjakan oleh 

orang tuanya.  

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang bisa mempengaruhi 

kemandirian anak adalah jenis kelamin, dari hasil penelitian didapatkan data 

bahwa laki-laki yaitu sebanyak `28 siswa 56,0 %, selanjutnya berjenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 22 siswa 44,0 %. Menurut Masrun dalam Lia Laki-

laki lebih mandiri daripada perempuan. Perbedaan tersebut bukan karena 

faktor lingkungan semata, akan tetapi karena orang tua dalam memperlakukan 

anak dalam kehidupan sehari-hari lebih cenderung memberikan perlindungan 

yang besar pada anak perempuan. Hal ini terbukti dengan hasilan analisis 

tambahan yang mendukung teori diatas bahwa rata-rata krmandirian anak laki-

laki  lebih tinggi dibandingkan tingkat kemandirian yang dimiliki oleh anak 

perempuan.78 

Faktor internal terdiri dari; (a) Faktor Peran Jenis Kelamin, secara fisik 

anak laki-laki dan wanita tampak jelas perbedaan dalam perkembangan 

kemandiriannya. Dalam perkembangan kemandirian, anak laki-laki biasanya 

lebih aktif dari pada anak perempuan, (b) Faktor Kecerdasan atau Intelegensi, 

anak yang memiliki intelegensi yang tinggi akan lebih cepat menangkap 
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sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir, sehingga anak yang cerdas 

cenderung cepat dalam membuat keputusan untuk bertindak, dibarengi dengan 

kemampuan menganalisis yang baik terhadap resiko-resiko yang akan 

dihadapi. Intelegensi berhubungan dengan tingkat kemandirian anak, artinya 

semakin tinggi intelegensi seorang anak maka semakin tinggi pula tingkat 

kemandiriannya, (c) Faktor Perkembangan, kemandirian akan banyak 

memberikan dampak yang positif bagi perkemangan anak. Oleh karena itu, 

orang tua perlu mengajarkan kemandirian sedini mungkin sesuai denag 

kemampuan perkembangan anak.79 

Menurut Solahudin dalam Malau (2012:10) menyatakan terdapat dua 

faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat kemandirian anak anak usia 

sekolah yaitu1) Faktor internal yaitu emosi dan intelektual anak. 2) Faktor 

eksternal yaitu lingkungan, status ekonomi keluarga, stimulasi, pola asuh, 

cinta dan kasihsayang, kualitas informasi anak dengan orang tua dan status 

pekerjaan ibu. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kemandirian anak. Lingkungan seorang anak 

berbeda dengan lingkungan pada anak lainnya.Lingkungan yang berbeda 

tersebut akan memberikan bentuk kemandirian tiap individu anak. Lingkungan 

anak yang serba ada akan membuat anak memenuhi kebutuhannya sendiri, 
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sehingga tidak menutup kemungkinan anak akan mampu mandiri dengan 

lingkungan tersebut. Lingkungan anak dengan keadaan serba terbatas, akan 

jauh berbeda bentuk kemandiriannya. Keadaan ini akan menjadikan individu 

anak harus mampu mandiri tanpa bergantung pada orang lain di sekitarnya. 

Selain lingkungan faktor lain yang mempengaruhi kemandirian anak 

adalah pola asuh orang tua. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara 

orang tua mendidik anak, siapa yang mengasuh anak dan tingkat pendidikan 

orang tua atau pengasuh anak.  

Pendapat Davis-Kean dikuatkan oleh Hoffman dan Lipit (dalam 

Mussen, 1970) menjelaskan bahwa pola asuh orang tua antara lain dipengaruhi 

oleh tingkat pendiddikan orang tua. Apakah orang tua memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi atau tingkat pendidikan yang rendah akan 

memengaruhi mereka dalam mengasuh anak-anaknya.Wong (2009) juga 

menguatkan pendapat sebelumnya. Dia menyatakan salah satu faktor yang 

memengaruhi pengasuhan adalah pendidikan dan pengalaman orang tua. 

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam merawat anak akan 

memengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan tugas keorangtuaan. 

Davis-Kean juga melihat pekerjaan orang tua sebagai salah satu faktor yang 

memengaruhi keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak. Ia menyatakan 

bahwa orang tua dengan pemasukan ekonomi menengah ke atas dan dengan 

berlatarbelakang pendidikan memiliki keyakinan dan harapan yang lebih 

realistis dengan performa anak-anak mereka di sekolah dibandingkan dengan 

keluarga yang memiliki pemasukan ekonomi rendah. Keluarga dengan 
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pemasukan ekonomi rendah juga memiliki keyakinan dan harapan yang tinggi, 

tetapi tidak berkorelasi baik dengan performa anak-anak mereka di sekolah. 

Seorang ibu pada saat ini tidak hanya sekedar sebagai ibu rumah 

tangga yang hanya mengurus dapur, rumah dan merawat anak, tetapi juga 

sebagai pencari nafkah tambahan membantu kepala keluarga (ayah). Dengan 

demikian, pengasuhan anak akan jatuh pada kerabat dekat atau  yang masih 

memiliki kakek-nenek maka akan di asuh oleh kakek maupun nenek. 

Menurut Rin Rin Fauziah, pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua 

dan kakek nenek terlihat berbeda. Beberapa orang tua beranggapan bahwa 

mengajarkan kemandirian pada anak berarti membiarkan anak melakukan 

kegiatannya sendiri, padahal anak dalam melakukan kegiatan masih butuh 

bimbingan serta pengawasan dari orang tua. Beberapa orang tua 

membebaskan anaknya untuk  mengambil keputusan sendiri hal ini membuat 

anak menjadi lebih bertanggungjawab dan tidak manja. Kemandirian anak 

yang diasuh oleh orang tua lebih besar dibandingkan dengan kemandirian 

anak yang diasuh oleh kakek-nenek. Anak-anak yang diasuh oleh orang tua 

akan menjadi pribadi yang lebih mandiri, ramah, mudah bekerja sama dan 

lebih mudah bergaul di lingkungan mereka. Sedangkan kakek-nenek 

cenderung melayani dan memanjakan anak. Hal ini menyenangkan bagi anak 

tetapi mengakibatkan anak menjadi terbiasa tergantung dan kurang mandiri.80 

                                                           
80

Rin Rin Fauziah, dkk. Perbedaan Kemandirian Anak Ditinjau Dari Subyek 

Pengasuhan Orangtua Dan Kakek-Nenek Pada Anak Usia 5-6 Tahun.( jurnal JPP PAUD 

UNTIRTA VOL. 5 NO. 1 MEI 2018) 



87 
 

 
 

Menurut  Ahmad Susanto (2011) mengemukakan bahwa gizi 

mempengaruhi kemandirian anak karena kecukupan gizi akan mempengaruhi 

pertumbuhan anak, tingkat kecerdasan, dan daya tahan tubuh anak, begitu pula 

budaya. Budaya yang berlaku dimana seorang anak tinggal mempengaruhi 

kebiasaannya. Pendidikan yang diajarkan dari lingkungannya juga 

mempengaruhi tingkat kemandirian dan kepribadian  anak. Teman bermain 

bagi anak merupakan tempat yang baik untuk anak belajar dan beradaptasi 

dengan cepat di lingkungan yang baru. Melalui teman anak bereksplorasi dan 

dapat memperoleh pengalaman. Pengalaman yang diperoleh anak akan 

mempengaruhi sikap dan perilakunya. Akan tetapi melalui pengalaman pula 

anak memperoleh sebab akibat dari sebuah perilaku atau anak sedikit demi 

sedikit mengetahui tentang perbedaan baik dan buruk. 

   

 

 

 

   

  Dalam proses pembentukan kemandirian, orang tua seringkali menghadapi 

beberapa kendala. Sebab pada usia 4-6 tahun anak-anak lebih cendrung senang 

bermain, sulit untuk diajar mandiri dengan berbagai macam alasan mereka. 

Kendala atau hambatan yang di hadapi berasal dari dalam (faktor internal) 

Kemandirian 

Anak 

Faktor eksternal Faktor Internal 

 Pergaulan 

anak 

 Lingkungan 

anak 

 Media massa 

 Komunikasi 

 Pola asuh 

 Perilaku anak 

 Pendidikan 

orang tua 

 Jenis kelamin 

anak 

 Gizi 

Gambar 4.3. Faktor yang mempengaruhi kemandirian anak 
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keluarga dalam hal ini anak dan orang tua dan faktor dari luar atau lingkungan. 

Faktor dari dalam berasal dari perilaku dan sikap anak, polah asuh orang tua, cara 

berinteraksi atau komunikasi orang tua dan anak, tingkat pendidikan atau 

pengetahuan orang tua serta jenis kelamin anak. Sedangkan faktor luar berasal 

dari pergaulan anak dengan teman sebayanya atau lingkungan masyarakat tempat 

anak berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, atau pengaruh media Massa 

melalui penggunaan Handphone yang memiliki akses internet.  

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membimbing serta 

mendidik anak. Dalam proses membimbing dan mendidik ini harus ada kerjasama 

antar kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Peran pengasuhan jangan hanya diambil 

alih oleh ibu saja, namun ayah harus juga mangasuh dan membimbing anak agar 

menjadi generasi yang mandiri dan berahlak. Pola asuh yang digunakan oleh ayah 

dan ibu harus tepat yaitu tidak mengekang dan menghukum anak jika terjadi 

kesalahan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan perkembangan psikis dan 

fisik anak. Dalam proses mendidik orang tua harus tetap semangat dan berusaha 

terus mencoba dan jangan berputus asa untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. 

  Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa 

kendala yaitu sulitnya menemukan jurnal-jurnal dan skripsi lokal maupun 

internasional yang terkait dengan pokok pembahasan yang sama dalam skripsi ini. 

selain itu penyusunan skripsi ini di buat selama masa Pandemi Covid-19 yang 

membuat ruang gerak terbatas saat itu.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian yang peneliti kemukakan di pembahasan  tentang 

peran orang tua dalam menumbuhkan kemandirian pada anak usia dini, maka 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam menumbuhkan kemandirian anak. 

Peran orang tua dalam pendidikan anak khususnya anak usia dini 

sebaiknya menjadi urutan pertama, sebelum peran guru dan orang dewasa lainnya 

yang ada disekitar anak. Orang tua adalah orang yang lebih banyak berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan anak. Keterlibatan kedua orang tua, ayah dan ibu 

dalam menumbuhkan kemandirian anak, akan berdampak besar untuk 

perkembangan kemandirian anak. 

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. 

Peran orang tua bagi pendidik anak, antara lain adalah: (1) guru pertama dan 

utama bagi anak, (2) tempat anak belajar kehidupan dan belajar mengembangkan 

seluruh aspek pribadinya, (3) pelindung utama bagi anak, (4) sumber kehidupan 

bagi anak, (5) tempat bergantung anak, dan (6) sumber kebahagian anak. 

2. Pola asuh orang tua dalam menumbuhkan sikap kemandirian anak  

Pola asuh orang tua dalam mendidik anak ada tiga yaitu;  

a. Pola Asuh Otoriter,  

b. Pola Asuh Demokratis,  
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c. Pola Asuh Permisif,  

Diantara  ketiga jenis pola asuh yang di terapkan orang tua baik secara 

sadar maupun tidak, pola asuh yang baik untuk meningkatkan sikap 

kemandirian anak adalah pola asuh demokratis. Pola asuh ini lebih 

menekankan orang tua untuk berkomunikasi, berinteraksi dan mengambil 

tindakan yang siatnya rasional, terbuka, fleksibel, obyektif, tegas dan 

bertanggung jawab, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak dan 

keyakinan untuk mengambil keputusan dalam setiap masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian pada anak 

Faktor yang mempengaruhi kemandirian pada anak diantaranya; 

a. Faktor internal yaitu emosi dan intelektual anak.  

b. Faktor eksternal yaitu lingkungan, status ekonomi keluarga, stimulasi, pola 

asuh, cinta dan kasih sayang, kualitas informasi anak dengan orang tua dan 

status pekerjaan ibu. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka 

dengan ini penulis memiliki saran atau merekomendasikan kepada para orang 

tua, pendidik, peserta didik dan peneliti selanjutnya diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Para orang tua diharapkan dalam mendidik anak terutama dalam 

menumbuhkan sikap keandirian pada anak, hendaknya menerapkan pola 
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asuh yang efektif bagi anak, berikan pengasuhan yang membuat anak 

mendapatkan haknya, baik dalam bentuk kasih sayang, pemenuhan 

kebutuhan jasmani maupun rohaninya.  Orang tua sebaiknya berbagi tugas 

dan bekerja sama dengan anak. Dengan itu peran orang tua sangat 

berpengaruh dalam menumbuhkan sikap kemandirian pada anak.  

2. untuk pendidik yang ingin anak didiknya mandiri, lebih banyak melatih 

kebiasaan mandiri anak terkait dengan aktivitas sehari-hari anak baik 

aktivitas di sekolah maupun di rumah sehingga anak akan belajar lebih 

mandiri dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Untuk peserta didik sebaiknya mandiri dalam segala kondisi namun harus 

dalam pengawasan orang tua. 

4. Untuk  peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode penelitian 

yang berbeda dan menambahkan variabel dalam penelitian serta konsultasi 

pada pihak-pihak terkait dalam penelitian. 
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